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TRANSLITERASI  DAN  SINGKATAN 

1. Konsonan 

 ب

= b  

 س

= s 

 ك

= k 

 l = ل sy = ش  T = ت

 m = م {s = ص  \s = ث

 n = ن {d = ض  J = ج

 w = و {t = ط  {h = ح

 h = هـ {z = ظ  kh = خ

 y = ي a‘ = ع  d = د

    g = غ  \z = ذ

    f = ف  R = ر

    q = ق  z = ز

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: 

 

 

 

 

 
Nama 

 
Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah 

 
a a َ ا 

 
kasrah 

 
i i َ ا 

 

d}ammah 

 
u u َ ا 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

لَََهَـوَْ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

تَََمـاَ  : ma>ta 

 

Contoh: 

 <rama :  رَمَـى

 qi>la :  قِـيْـلََ 

تََُيـَمـوَُْ  : yamu>tu 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ahَ dan ya 

 

ai a dan i ََْـى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

 

Nama 
 

Harkat dan 

Huruf 

 
fath}ahَ 
dan alif 

atau ya 

ىَ|َ...َََاَ...ََ  

 

kasrah dan 

ya 

 

ىََِِ  

 

d}ammah 

dan wau 

 

وََُِ  

 

Huruf dan  

Tanda 

 
a> 

i> 

u> 

Nama 
 

a dan garis di 

atas 

 
i dan garis di 

atas 

 
u dan garis di 

atas 
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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, 

transliterasinya 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: 

طْفاَلََِالأَََُِرَوْضَـة  : raud}ah al-at}fa>l 

ََُِالَْـفـاَضِــلةََََُِالَْـمَـدِيْـنـَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ََُِالَـْحِـكْـمَــة  : al-h}ikmah 

 

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: 

ََ ـَنا  <rabbana :  رَب ـ

ََ ـيَْــنا  <najjai>na : نـَج 

ََُِالَـْـحَـقَ   : al-h}aqq 

ََُِالَـْـحَـجَ   : al-h}ajj 

ـِمََ  nu“ima :  نعُ ـ

 aduwwun‘ :  عَـدوَُ 

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

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ـــــِىَ 
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Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَـلِـىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 

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 mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

ـمَْـسَُ  ِ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَش 

لـْـزَلــَة ََُِالَزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ََُِالَـْـفـَلْسـفةَ  : al-falsafah 

 al-bila>du :  الَـْـبـــِلادََُ

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 : تـأَمُـرُوْنََ

وَْءَُ  ’al-nau :  الَـْـن ـ

 syai’un :  شَـيْءَ 

مِـرََْأ ُِ تََُُِ  : umirtu 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an  (dari al-qur’a>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), ditransli-terasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهََِدِيـنَُْ      di>nulla>h َِاللهََِبِا      billa>h   

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

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

اللهََِرَحــْـمَةََِفِيََْمَْـهَُ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

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

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

1. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r 
H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

r.a. =  rad}iyalla>hu 'anhu/'anhum 

H =  Hijrah 

SH =  Sebelum Hijrah 

M =  Masehi 

SM =  Sebelum Masehi 

w.  =  Wafat tahun 

l. =  Lahir tahun 

QS …/…: 4 =  QS al-Baqarah/2: 4 
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ABSTRAK  

Nama  : Mutiah Haris  

NIM   : 80100220070  
Judul   : Praktek Gadai Tanah (ar-Rahnu) di Kecamatan Uluere Kabupaten 

Bantaeng Analisis Urf  

  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Praktek gadai tanah 
(rahn) Kabupaten Bantaeng Kecamatan Uluere. (2 Praktek gadai tanah (rahn) yang 
dilakukan masyarakat di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Uluere dalam analisis 
urf.  

 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) jenis deskripif 

dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu sumber 
data primer berupa masyarakat Kecamatan Uluere dan sumber data primer berupa 
buku, majalah, jurnal maupun artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis 
melalui tahapan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek gadai tanah (ar-Rahn) di 
Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan pemindahan manfaat 
barang jaminan (marhun)  dari pemberi gadai (rahin) ke penerima gadai (murtahin) 
selama utang belum dikembalikan maka semua hasil panen dari tanah tersebut 
menjadi hak penerima gadai (murtahin). Selain itu, proses transaksinya dilakukan 
secara kekeluargaan sehingga tidak ada surat perjanjian yang menentukan jangka 
waktu gadai berakhir. Adapun praktek gadai tanah di Kabupaten Bantaeng 
Kecamatan Uluere dalam tinjauan analisis urf termasuk dalam urf  fasid karena dari 
segi pemanfaatan barang jaminannya (marhun) tidak sesuai dengan penjelasan  
hadis.  Selain itu, dari segi proseduralnya juga tidak sesuai sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Q>S Al- Baqarah ayat 282- 283.   

Implikasi penelitian ini yaitu pelaksanaan gadai tanah (ar-rahn) yang 
dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng sebaiknya 
tidak melakukan sistem gadai yang sudah menjadi kebiasaan, karena itu bisa 
membuat salah satu pihak akan dirugikan. Jika hendak memanfaatkan tanah gadai 
sebaiknya mengaitkan dengan akad sewa menyewa (ijarah) atau bagi hasil 
(musyarakah). 2. Masyarakat Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ketika 
hendak melakukan gadai tanah sebaiknya memperhatikan apa yang telah diatur di 
dalam AlQuran sehingga terhindari dari ketidaksesuaian dan tetap berjalan sesuai 
dengan ketentuan hukum Islam.   
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ABSTRAK  

Nama  : Mutiah Haris  

NIM   : 80100220070  
Judul   :Land Pawning Practice (ar-Rahn) in Uluere District, Bantaeng 

Regency: Urf Analysis  

  

 

This study aims to describe (1) Land pawn practices (rahn) Bantaeng 
Regency, Uluere District. (2 Land pawn practices (rahn) carried out by communities 
in Bantaeng District, Uluere District, in urf analysis.  

This research is a descriptive type field research using qualitative methods. 
The source of this research data is primary data sources in the form of the people 
of Uluere District and primary data sources in the form of books, magazines, 
journals and articles. Data collection techniques used are observation, interviews, 
documentation and literature studies. Data is analyzed through stages: data 
reduction, data presentation and conclusions.  

The results of this study show that the practice of land pawning (ar-Rahn) 
in Uluere District, Bantaeng Regency is carried out by transferring the benefits of 
collateral (marhun) from the lien giver (rahin) to the lien recipient (murtahin), as 
long as the debt has not been returned, all crops from the land become the right of 
the lien recipient (murtahin). In addition, the transaction process is carried out in a 
familial manner so that there is no letter of agreement that determines the period of 
the mortgage ends. The practice of land pawning in Bantaeng Regency, Uluere 
District, in the urf analysis review, is included in the urf fasid because in terms of 
the use of collateral (marhun) it is not in accordance with the explanation of the 
hadith.  In addition, from a procedural point of view it is also not appropriate as 
explained in Q>S Al-Baqarah verses 282-283.  

The implication of this research is that the implementation of land pawn 
(arrahn) carried out by the community in Uluere District, Bantaeng Regency should 
not carry out the pawn system that has become a habit, because it can make one 
party disadvantaged. If you want to use the pawn land, you should associate it with 
a lease contract (ijarah) or profit sharing (musharakah). 2. The people of Uluere 
District, Bantaeng Regency when they want to pawn land, should pay attention to 
what has been regulated in the Quran so as to avoid discrepancies and continue to 
run in accordance with the provisions of Islamic law  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah Swt telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana 

satu individu akan bergantung pada individu lain. Manusia diciptakan untuk saling 

melengkapi, agar mereka bisa saling tolong menolong. Dimana orang miskin akan 

membutuhkan pertolongan dari orang kaya baik berupa uang ataupun kebutuhan 

domestik. Orang kaya juga akan membutuhkan pertolongan dari orang miskin baik 

berupa jasa atau tenaga, dan lainnya.  

Sebagai makhluk sosial maka manusia akan memerlukan adanya manusia 

lain untuk memenuhi kebutuhan yang sangat beragam dan terkadang pribadi 

manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Proses kesepakatan dalam 

rangkah memenuhi kebutuhan keduanya,biasanya disebut dengan muamalah.1 Kata 

muamalah berasal dari bahasa Arab ( المعاملة ) yang secara etimologi sama dan 

semakna dengan almufa’alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang 

dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.  

Muamalah secara terminologi, fikih muamalah didefinisikan sebagai 

hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-

persoalan keduniaan, seperti dalam jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, 

perserikatan dalam penggarapan tanah, gadai dan sewa menyewa.2 

Muamalah yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin muamalah menurut 

pengertian secara khusus, yaitu muamalah amaliyah. Muamalah sebagaimana yang 

                                                 
1Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta: UII-Press, 2000), h. 11. 
2Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:  Gema 

Insani Press, 1996), h. 104. 
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dikemukakan diatas adalah hukum-hukum syara yang berhubungan dengan 

perbuatan manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup didunia yang menjdi 

sebab berhasilnya urusan akhirat. Misalnya jual beli, hutang pituang sewa 

menyewa, pinjam meminjam, gadai dan lainnya.3 

Setiap individu memiliki persoalan yang berbeda-beda yang tidak menutup 

kemungkinan banyak yang berkaitan dengan persoalan muamalah. Melihat kondisi 

perekonomian hari ini mengalami banyak kesulitan, dimana banyak masyarakat 

yang akan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidup 

mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup tesebut tak jarang masyarakat 

menempuh jalan yang namanya hutang piuang (Qard). Hutang piutang (Qard) yang 

dijadikan sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan dana secara cepat.4 Allah 

berfirman dalam Q.S Al- Baqarah/2:282 

لْي كْت بَْبَّيْن ك مَْ َو  ىَف اكْت ب وْه ُۗ س مًّ لٍَمُّ يْنٍَا لٰٰٓىَا ج  اي نْت مَْب د  اَا ذ اَت د  ن وْٰٓ َاٰم  يْن  اَالَّذ  َيٰٰٓا يُّه  َك ات ب  

لَْ َو  ف لْي كْت بْْۚ اللّٰهَ  هَ  اَع لَّم  َك م  َا نَْيَّكْت ب  َك ات ب  َي أبْ  لَ  َو  َب الْع دْل ِۖ قُّ َالْح  يَْع ل يْه  َالَّذ  ي مْل ل 

بَّه ر  َاللّٰهَ  لْي تَّق  َو  يْفاًََٗ  ع  َس ف يْهًاَا وَْض  قُّ َالْح  يَْع ل يْه  َالَّذ  يْـًٔاَُۗف ا نَْك ان  ش  نْهَ  سَْم  َي بْخ  لَ  و 

ل يُّه َف لْي مْل لَْو  لََّه و  َا نَْيُّم  يْع  َي سْت ط  َا وَْلَ  د وْاَشَ َٗ  اسْت شْه  َو  َب الْع دْل ُۗ ال ك مْْۚ ج  ِّ نَْر  َم  يْد يْن  ه 

اَ َا حْدٰىه م  لَّ َا نَْت ض  اء  د َۤ َالشُّه  ن  َم  وْن  نَْت رْض  مَّ َم  ا تٰن  امْر  ل َوَّ ج  َف ر  ل يْن  ج  ف ا نَْلَّمَْي ك وْن اَر 

ا وْٰٓ َت سْـَٔم  لَ  اَد ع وْاََُۗو  َا ذ اَم  اء 
د َۤ َالشُّه  َي أبْ  لَ  َو  اَالَْ خْرٰىُۗ َا حْدٰىه م  ر  ا نَْت كْت ب وْه ََف ت ذ كِّ 

ل ه يْرًاَا وَْك ب يْرًاَا لٰٰٓىَا ج  غ  َٗ َص  َا لََّ ا دْنٰىٰٓ اد ة َو  م َل لشَّه  ا قْو  َو  نْد َاللّٰه  َذٰل ك مَْا قْس ط َع  ُٗۗ

َت َ َا لََّ ن اح  َع ل يْك مَْج  اَب يْن ك مَْف ل يْس  وْن ه  يْر  ةًَت د  ر  اض  ةًَح  ار  َت ج  َٰٓا نَْت ك وْن  اَا لََّ كْت ب وْه اَُۗت رْت اب وْٰٓ

ا نَْت فْع ل وْاَف ا نَّه يْد َەَُۗو  َش ه  لَ  َوَّ َك ات ب  رَّ اَۤ َي ض  لَ  اَا ذ اَت ب اي عْت مََِْۖو  د وْٰٓ ا شْه  َو  َب ك مَََُْۗٗ 
ف س وْق  

َش يْءٍَع ل يْمَ  ب ك لِّ  اللّٰهَ  َُۗو  ك م َاللّٰهَ  ي ع لِّ م  َُۗو  اتَّق واَاللّٰهَ   و 
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang pituang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

                                                 
3 Enang Hidayat.  Kaidah Fikih Muamalah. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya.2019), h.7 
4 Saīd Ramadhan al-Bouthi,jawābiṭ al-Maslahah Fi al -Syari’ah al Islāmiyah, ( Beirūt, 

Muassasah ar-Risālah, 1982), h. 23. 
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hendaklah ada penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Janganlah 

menulis menolak untuk menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkan 

kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang 

berutang mendikte, hendaklah mereka bertakwah kepada Allah, tuhannya, 

janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika orang yang berutang 

itu kurang akalnya atau tidak mendikte sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktennya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh 

satu orang laki-laki dan dua perempuan diantara orang-orang yang kamu 

sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan jangalah saksi-saksi itu menolak jika dipanggil dan 

janganlah kamu bosan menulisnya, jika batas waktunya baik (utang itu kecil 

maupun besar). Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian, dan mendekatkan kamu kepada kamu ketidakraguan, 

kecuali jika hal itu merupakan perdangangan tunai yang kamu jalankan 

diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan jangalah 

penulis di persulitdan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan ( yang demikian) 

maka sungguh, hal itu suatu kefasihan pada kamu. Dan bertakwah kepada 

Allah, Allah memberi pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui 

segala sesuatu.5 

  

Dalam melakukan transaksi hutang piutang banyak orang yang kurang 

percaya kepada si piutang, maka hutang pituang dilakukan dengan menggunakan 

jaminan atau sering disebut (utang gadai) maupun tidak dengan jaminan. hutang 

piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian ia akan 

membayar dengan yang sama pula. Sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau 

ar-Rahn) menurut bahasa Arab adalah al-hasbu yang berarti penahanan. Menurut 

istilah ar-Rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk 

dieksekusi maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki niai harta 

dalam pandangan syara sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat 

dilunasi maka barang tersebut bisa menjad alat untuk melunasi hutang piutang 

terssebut sesuai dengan jumlah pinjaman.  

                                                 
5Kementerian Agama Republik Indonesia  Jakarta,Al -Qur’an dan terjemahannya Juz 1-30 

(surabaya: Mahkota, 2002), h,, 48 
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Perlu diketahui, akad gadai awal mulanya disyariatkan untuk maksud 

menjaga kepercayaan dari orang yang memberi utang orang lain bahwa hutang 

tersebut akan dilunasinya tepat waktu. Berhubung utang tersebut nilainya besar, 

sehingga sulit untuk melepaskannya/memberikannya kepada pihakpengutang jika 

tanpa disertai adanya jaminan, maka disyariatkanlah sistem gadaitersebut dengan 

ciri utama adanya barang gadai (marhun) sebagai jaminan kepercayaan (li al- 

tautsiq). 

Salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bantaeng 

Kecamatan Uluere banyak masyarakat yang melakukan gadai sawah/ kebun atau 

biasa disebut dengan sanra yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. 

Sanra ini sebenarnya berhubungan dengan gadai (rahn) yang mana seorang kerabat, 

saudara, maupun tetangga yang ingin meminjam uang dengan jaminan objeknya 

dibatasi pada sawah dan kebun. Jadi sebelum orang yang meminjam uang (rahin) 

tersebut bisa melunasinya utangnya maka orang yang dipinjam uangnya (murtahin) 

boleh memanfaatkan dan mengelola sawah tersebut dan hasil panen seluruhnya 

untuk yang dipinjam uangnya (murtahin). Biasanya dalam perjanjian/akad sanra ini 

baik itu pihak yang ingin meminjam uang (rahin) dan yang dipinjam uangnya 

(murtahin) telah sepakat dan saling ridho atas akad tersebut tanpa ada paksaan 

maupun tekanan.  

Maka hakikat perjanjian akad sanra ini adalah meminjam uang kepada 

seseorang dengan menggadaikan sawah dan kebun miliknya sebagai jaminan. dan 

memberikan hak pakai penuh kepada orang yang dipinjam uangnya dengan boleh 

mengolah dan memanfaatkan sawah atau kebun tersebut dan mengambil hasilnya. 

Biasanya sanra ini dalam perjanjiannya sawah atau kebun dapat dikembalikan 

setelah uang terbayar lunas, jika belum terbayar maka sawah atau kebun tetap 

dipakai orang yang meminjamkan uangnya dan tidak ada perjanjian sawah atau 
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kebun akan ditarik dan dimiliki orang yang dipinjam uangnya jika tidak terbayar 

tetapi batas waktu pengembalian sawah atau kebun itu diperpanjang lagi. Adapun 

batas waktu pengembalian uang dan sawah atau kebun dikembalikan sesuai dengan 

kesepakatan dua belah pihak.  

Praktik sanra ini sebenarnya sudah lama dilakukan di kabupaten Bantaeng 

khususnya di Kecamatan Uluere yang mana disana masih banyak dijumpai sawah 

dan kebun milik masyarakat setempat yang dijadikan tempat mencari nafkah.  

Masalah yang terjadi dalam praktik perjanjian/akad sanra yang terjadi di 

Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ini dalam prakteknya menunjukkan adanya 

beberapa hal yang dipandang mendsolimi/memberatkan salah satu pihak yakni 

orang yang meminjam uang tersebut atau dalam Islam dikatakan sebagai rahin 

(orang yang menyerahkan gadai), yaitu berupa sawah dan kebun sangatlah 

dirugikan bahkan dapat menjurus kepada suatu persoalan yaitu riba. Dilihat dari 

praktik perjanjian akad sanra dimana orang yang meminjamkan uang atau biasa 

disebut dengan murtahin (penerima gadai) boleh memanfaatkan dan mengolah 

sawah atau kebunnya selama uangnya belum dikembalikan dan hasil panennya 

secara keseluruhan untuk murtahin (penerima gadai) biasanya dalam praktiknya 

perjanjian/akad sanra ini khususnya di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng 

orang yang meminjam uang atau orang yang menyerahkan gadai (rahin) berupa 

sawah atau kebun telah sepakat dengan orang yang dipinjam uangnya (murtahiin) 

untuk mengembalikan sawah atau kebun tersebut apabila uang sudah bisa dibayar 

lunas. 

Dari landasanan dan latar belakang di atas maka penulis menemukan 

problem dalam hal praktek gadai Tanah di masyarakat kecamatan Uluere dimana 

dalam proses praktek nya terdapat kekeliruan dalam menentukan sebuah akad/ 

perjanjian dalam praktik gadai tanah atau (Rahn Tasjily). Maka pada tesis ini 
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penulis akan fokus pada Praktek Rahn Tanah di Kabupaten Bantaeng Kecamatan 

Uluere Analisis Urf . 

 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini pada Praktek Gadai Tanah (Rahn Tasjily) di Kabupaten 

Bantaeng Kecamatan Uluere Analisis Urf. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Ar-Rahn  

Ar-Rahn merupakan sebuah akad pinjaman dengan mengadaikan barang 

sabagai jaminan utang dalam bentu rahn.6 Sedangkan Rahn Tasjily adalah jaminan 

dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap 

berada dalam penguasaan (pemanfaatan) ar-Rahn (anggota) dan bukti kepemilikan 

diserahkan kepada murtahin.7 

b. Urf  

Urf secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian urf 

menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka 

menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. 

 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan apa yang menjadi akar permasalahan diatas maka rumusan masalah 

pada tesis ini antara lain: 

1. Bagaimana Praktek ar-Rahn yang dilakukan masyarakat di Kabupaten 

Bantaeng Kecamatan Uluere? 

                                                 
6Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002, Tentang Rahn 

 7Panji Adam. Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: Refika Adatama 2017), h. 268 
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2. Bagaimana Praktek ar-Rahn yang dilakukan masyarakat di Kabupaten 

Bantaeng Kecamatan Uluere ditinjau analisis urf? 

D. Kajian Pustaka 

Penyusunan Tesis  ini peneliti tentunya membutuhkan banyak sumber data 

sebagai bahan rujukan atau referensi yang tentunya memiliki relevansi 

denganrencana penelitian. Dalam penyusunan ini peneliti mengunakan sumber 

referensi dari jurnal dan buku-buku yang membahas terkait gadai tanah (Rahn 

Tasjily). 

Setelah peneliti melakukan penelusuran literatur-literatur yang berkaitan 

dengan tesis ini, sehingga diperoleh beberapa telaah terhadap karya tulisan ilmiah 

ini antara lain: 

1. Jurnal hukum: oleh proklamasi singarimbun (2015) di Universitas Sumantra 

Barat “Efektifitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 626/K/Pdt/2010 

Terhadap Masalah”Gadai Tanah Pertanian (Studi Di Kabupaten Tanah 

Karo)” . Hasil penelitiannya menunjukan bahwa 1. Peraturan gadai tanah 

pertanian di tanah karo tidak efektif karena masyarakat tidak mengerti 

mengenai peraturan prp 56 tahun 1960, ketidak pahaman masyarakat 

mengenai peraturan gadai tanah karena selama ini pihak pemerintah dalam 

hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak pernah melakukan 

sosialisasi terhadap pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa pun 

tidak mengerti mengenai peraturan gadai tanah selama peraturan gadai 

tanah tersebut berlaku. Akibat dari ketidakpahaman masyarakat mengenai 

peraturan gadai tanah maka pemberi gadai tidak pernah mempersoalkan 

walaupun penerima gadai telah menguasai gadai tanah telah sampai dengan 

7 tahun lamanya bahkan ada juga yang waktunya telah berpuluh-puluh 

tahun lamanya telah dikuasai oleh penerima gadai. (2). Perkembangan gadai 
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tanah di masyarakat yang beralihnya dari prinsip tolong menolong 

berkembang menjadi hukum permintaan dan penawaran antara pemberi 

gadai dengan penerima gadai. Perubahan ini terjadi dalam kehidupan 

masyarakat sebagai perkembangan budaya hidup masyarakat. (3).Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 626 K/Pdt/2010, yang memutuskan bahwa gadai 

tanah yang telah dikuasai selama 7 tahun atau lebih oleh penerima gadai 

maka objek gadai tersebut harus dikembalikan kepada pemberi gadai. 

Menyimak uraian dari jurnal diatas bahwa kesalahan praktek gadai terjadi karena 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaiman gadai yang seharusnya yang 

telah diatur. Pemerintah dan badan hukum memiiliki tugas untuk mensosialisasikan 

kepada masyarkat  luas terkait gadai tersebut sehingga tidak banyak lagi masyarakat 

yang gagalpaham terkait system gadai yang seharusnya.  

2. Jurnal Studi Ekonomi Syariah Yang Dilakukan Indah Firmaja Sari 2017 Di 

Universitas Sumatra Utara “Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Pusako 

Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau (Studi DiKecamatan Nan Sabaris 

Kabupaten PadangPariaman Propinsi Sumatera Barat)”. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa: (1). Pelaksanaan pagang gadai tanah 

pusako tinggi di Kecamatan Nan Sabaris diawali dengan adanya 

kesepakatan keluarga atau kaum yang akan menggadaikan tanah pusaka. 

Kemudian mencari orang yang bersedia sebagai pemagang dan membuat 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah tercapaikesepakatan kedua 

belah pihak akan membuat surat perjanjian di bawah tangan,berisi 

kesepakatan untuk melakukan pagang gadai atas sebidang tanah dan 

suratperjanjian tersebut akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 

diketahui oleh mamak kepala waris. Kemudian si penerima gadai akan 

menyerahkan nilaigadai kepada pemberi gadai berupa emas. (2). Faktor 
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penyebab terjadinya sengketa pagang gadai di Kecamatan Nan Sabarisada 

dua yaitu, faktor internal disebabkan terjadinya kelonggaran hubungan 

socialantara mamak dan kemenakan. Faktor eksternal meliputi, pertama 

tidak adanyaperaturan tertulis tentang pelaksanaan pagang gadai yang 

berlaku padalingkungan adat Minangkabau, yang tidak sesuai dengan 

ketentuan administrasi atau prosedur pelaksanaan perjanjian kredit yang 

berlaku saat ini di Indonesia.Kedua, semakin bertambahnya jumlah 

penduduk di Kecamatan Nan Sabaris, sementara luas tanah yang ada tidak 

mengalami penambahan. Ketiga, peningkatan dan pengembangan 

pembangunan fisik, pendidikan sosial ekonomi di Kecamatan Nan Sabaris. 

(3) . Proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah pusako tinggi diawali 

dengan penyelesaian secara musyawarah di tingkat kaum, jika sengketa 

tersebut tidak  terselesaikan di tingkat kaum selanjutnya akan diselesaikan 

di Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau musyawarah di tingkat 

pemerintahan adat, lalu jika tidak terselesaikan di tingkat KAN maka untuk 

proses selanjutnya diselesaikan pada tingkat pengadilan. 

3. Jurnal Hukum Islam yang dilakukan oleh Erni Yanti 2016 di Universitas 

muhammadiyah Surakarta “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai 

Tanah Di Kecamatan Tawangmangu”. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

(1.) Rukun dan syarat akad gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat 

Tawangmangu, dari segi sigat akad sudah sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam. Sedangkan dari segi ‘aqid (rahin dan murtahin) juga sudah 

dipandang sah sesuai dengan hukum Islam, mengingat kedua belah pihak 

telah memenuhi syarat yakni baligh, berakal, keinginan sendiri. Dari segi 

marhun juga telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan dinyatakan sah, 

karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjual-belikan 
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maka sah pula untuk digadaikan. Sedangkan dari segi marhun bih (hutang) 

juga telah sah sesuai hukum Islam. (2) Mengenai pemanfaatan marhun 

(barang jaminan),tidak sesuai dengan hukum Islam karena tanah sawah 

tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai dan tidak ada bagi 

hasil dengan pihak penggadai. Pemanfaatan barang jaminan sepenuhnya 

oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan oleh hukum 

Islam karena masih terdapat unsur pengambilan kesempatan dari 

kesempitan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan pada hakikatnya 

tanah sawah tersebut masih milik rahin. 

4. Jurnal Studi Islam M. Kamil Srg, di pascasarjana Uin Sumatra Utara 

“Tradisi Akad Mandondon Di Masyarakat Tapanuli Selatan Ditinjau Dari 

Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sipirok)”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan (1). Hakikat akad mandondon ini adalah meminjam uang 

kepada seseorang baik itu tetangga, kerabat, atau sanak saudara dengan 

menggadaikan sawah milik mereka sebagai jaminan. dan memberikan hak 

pakai penuh kepada orang yang dipinjam uangnya dengan boleh mengolah 

dan memanfaatkan sawah tersebut dan mengambil hasilnya secara 

keseluruhan. Biasanya mandondon ini dalam perjanjiannya sawah dapat 

dikembalikan setelah uang terbayar lunas, jika belum terbayar maka sawah 

tetap dipakai orang yang dipinjam uangnya dan tidak ada perjanjian sawah 

akan ditarik dan dimiliki orang yang dipinjam uangnya jika tidak terbayar 

tetapi batas waktu pengembalian sawah itu diperpanjang lagi. Adapun batas 

waktu pengembalian uang dan sawah yang disepakati dalam mandondon ini 

tidak dibatasi namun biasanya dua atau tiga kali musim panen paling minimal 

khususnya di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. (2). Praktek 

perjanjian akad mandondon yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sipirok 
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Kabupaten Tapanuli Selatan, pada dasarnya seluruh kasus yang peneliti 

temukan di lapangan bahwa akad mandondon ini belum sesuai dengan 

syariat Islam, secara syarat sudah memenuhi syarat gadai namun belum 

memenuhi rukun gadai, rukun yang belum terpenuhi adalah Shigat atau 

Lafadz pada saat ijab kabul yang mana didalamnya belum jelas tertera batas 

waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan kemudian dalam 

pelaksanaannya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sipirok seluruh 

praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas 

barang yang di gadaikan, karena di dalam kaidah. Setiap piutang yang 

mendatangkan manfaat, maka itua adalah riba.  

Dari jurnal diatas peneliti dapat menarik benang merah bahwa praktek gadai yang 

dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam karena  pemanfaatan marhun pindah ke 

murtahin sehingga terdapat kedsoliman yang terjadi. Dimana murtahin 

memanfaatkan marhun  sepenuhnya sehingga semua hasil dari tanah atau marhun  

tersebut jatuh kepada murtahin bukan kepada rahin tanpa mengurangi hutang yang 

telah diambl, sehingga dapat kita simpulkan adanya kelebihan yang didapatkan oleh 

murtahin dari hutang yang seharusnya diluar dari biaya pemeliharaan. Sedangkan 

dalam hukum Islam  marhun  tidak boleh pindah pemenfaatan dari rahin ke 

murtahin. 

5. Jurnal Studi Islam Leo Kusuma di STAI Panca Budi Perdangangan “Praktik 

Gadai Tanah Pertanian Di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, 

Kabupaten Simalungun”. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Praktik gadai 

tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Nagori Bandar Rakyat, 

Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tidak sesuai  denganprinsip 

syariah karena merugikan salah satu pihak. Sebab, akad yangdilakukan 

hanya untuk mencari keuntungan semata. Dengan memberikansejumlah 
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uang, murtahin mendapat dua keuntungan. Pertama, keuntungan darihasil 

pemanfaatan jaminan lahan tanah pertanian. Kedua, utang dari rahin. Hal ini 

terjadi karena masyarakat tidak memahami hukum Islam dengan baik. 

Kemudian, minimnya bermuamalah secara Islam membuat masyarakat tidak 

tahu dampak yang dilakukan, sehingga masyarakat melakukan praktik gadai 

tanah pertanian menurut kebiasaan yang ada. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

Secara umum Tesis merupakan salah satu perasyaratan yang digunakan 

dalam proses penyelesaian studi khususnya dalam jenjang Magister atau S2 . Oleh 

karena itu penulis mempunyai sebuah kewajiban yang bersifat formal tekait aturan 

yang dibuat oleh perguruan tinggi dalam memenuhi syarat penyelesaian studi 

tersebut melalui Tesis. Namun dalam pandangan khusus penelitian ini juga 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Gadai Tanah (Rahn) Kabupaten 

Bantaeng Kecamatan Uluere 

b. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Rahn Yang Dilakukan Masyarakat Di 

Kabupaten Bantaeng Kecamatan Uluere dalam analisis urf. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan terutama dalam memahami bagaimana praktek Ar-Rahn (gadai Tanah) 

yang telah diatur dalam agama Islam serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan 

mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat ilmiah 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi 

masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang 

ingin mendapatkan informasi mengenai praktek ar-Rahn (gadai tanah) yang sesuai 

dengan aturan Hukum Islam. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah 

pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, dalam 

menerapkan atau mempraktekan rahnu tasjily yang sesuai dengan aturan hukum 

Islam sehingga masyrakat tidak buta lagi terkait kebiasan-kebiasan yang dilakukan 

ternyata tidak sesuai dengan syariat agama Islam yang seharusnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BAB II 

 TINJAUAN TEORITIS  
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A. Rahn 

1. Pengertian Rahn 

Ar-Rahn  secara bahasa bisa  ats-tsubut dan ad-dawaam (tetap),  “mauu’un 

raahinum (air yang diam, mengenang tidak mengalir),“haalatun raahinatun 

(keadaan yang tetap), atau ada kalahnya berarti al-Habsu dan al-luzuum (menahan). 

Allah SWT berfirman Q.S Al-Muddatstsir/ 74:38 

َ
َبِمَاَكَسَبتََْرَهِيْنةَ   ٍۢ َنفَْس   كُل 

Terjemahnya:  

Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah 

diperbuatnya.8 

Namun jika diperhatikan, kata al-habsu secara zhahir juga mengandung arti 

ats-tsubuut dan ad-dawaam (tetap). Maka oleh karena itum salah satu arti di atas 

merupakaan pengembangan arti yang satunya lagi. Namun zhahir-nya, makna kata 

ar-rahnu  yang utama adalah al-Habsu (menahan), karena ini adalah arti yang 

bersifat materi, namun walau bagaimanapun juga, yang terpenting adalah bahwa 

arti ar-Rahn menurut istilah memiliki keterikatan yang erat dengan arti secara 

bahasa, terkadang kata ar-Rahn  digunakan untuk menyebutkan al-marhuun 

(sesuatu yang digadaikan) sebagai bentuk penyebutan kata mashdar namun yang 

dimaksud adalah isim maf’uulnya. 

Definisi akad ar-Rahn menurut istilah syara adalah menahan sesuatu 

disebabkan adanya hak yang memungkinkan  hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu 

tersebut.9 maksudnya menjadikan al-ain’ (barang, harta yang barangnya terwujud 

konkrit, kebalikan dari ad-Dain atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan 

                                                 

8Kementerian Agama Republik Indonesia  Jakarta,Al-Qur’an dan terjemahannya Juz 1-30 

(surabaya: Mahkota, 2002), h,, 576 

9Al-Lubaab, juz 2h.54:Ad-Durrul Mukhtaar, Juz 5 h. 339,Al-mabsuuth,21 h. 63  

14 
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syara’, sebagai watsiqaah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu 

memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. 

Gadai dalam bahasa arab dengan dengan sebutan Rahn. Kata rahn  sendiri 

secara etimologi berarti tanggung jawab.10 Rahn adalah penguasaan barang milik 

peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. 

Sedangkan pengertiaan Rahnu menurut para Ulama antara lain: 

a. Ulama syafi’iyyah mendefinisikan akad al-rahnu seperti berikut menjadikan 

al-Ain (barang) sebagai watsiiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan 

untuk membayar utang tersebut (al-marhun bihi) ketika pihak al-Madiin (pihak 

yang berhutang, Al-rahin) tidak bisa membayar hutang tersebut. Kalimat, 

(menjadikan al-Ain) mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa 

dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (al-marhun), karena kemanfaatan 

sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.11 

b. Ulama Hanabilah mendefinisikan ar-Rahnu seperti berikut, harta yang 

dijadikan sebagai watsiqaah uang yang ketika pihak yang mengandung utang 

tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan mengunakan 

harga harga hasil penjualan yang dijadikan watsiiqah tersebut.12 

c. Ulama Hanafiyah adalah: menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap 

hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu 

sebagian atau seluruhnya .13 

d. Ulama Malikiyah Mendifinisikan ar-rahnu seperti berikut, sesuatu yang 

mutamawwal (bentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya 

                                                 
10M. Abdul Ghoffar. Fiqih wanita Edisi Lengkap (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 

2016) Cet.IV. h.650 
11Ibnu Qudamah, Al-Mughnil, Penerjemah Misbah (Jakarta: Pustka Azzam, 2009), 

Cet.h.24 
12Mughni, Juz 4 h. 326 
13 Mujahidin Akhmad, (Hukum Perbankan syariah) (Depok, Karisma PutraUtama Offset, 

2017),h. 90 
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untuk dijadikan watsillaqah utang yang laziim (keberadaannya sudah positif 

dan mengikat) atau yang akan menjadi laziim. Maksudnya suatu akad atau 

kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk al-Ain’(barang, 

harta yang barangnya bentuk kongkrit) seperti harta yang tidak bergerak tanah 

dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau dalam bentuk 

kemanfaatan (kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian 

sesorang) namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan 

ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau 

pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan 

sesuatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk 

kedalam utang yang ada.  

Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan 

atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diperolah memiliki nilai ekonomis. 

Dengan demikian, pilihan yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil 

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan 

bahwa rahn  adalah jaminan utang atau gadai.14 

Para fuqaha sepakat membolehkan praktek rahn/gadai ini, asalkan tidak 

terdapat praktek yang dilarang, seperti riba atau penipuan. Di masa Rasulullah 

praktek ar-Rahn pernah dilakukan. Dahulu ada orang menggadaikan kambingnya. 

Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekadar untuk 

menutup biaya pemeliharaan.15 Menjadikan harta benda sebagai jaminan pengokoh 

                                                 
14 Sayyid sabiq,  ifiqhus usnnah (beiruut: darl-Kitab al-Arabin. 1987, cetakan ke-8. Vol. ii, 

hlm 169, abdurahman al-jaziry, al-fiqh ala madzahib al-Arba’ah (Beiruut: darul-Qalan), Vol.II, hlm. 

305.  
15Ahmad Sarwat. Fiqh Muamalah(Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009),h.31 
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untuk hutang, untuk dijadikan pembayaran dari harta benda itu atau dari harganya, 

apabila yang berhutang (debitur) tidak mampu melunasi.16 

Rahn tasjily yaitu dalam bentuk barang atas utang barang jaminan tersebut 

(Marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin  dan bukti 

kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.17 Rahn Tasjily disebut juga dengan   

takmini atau rahn rasmi, atau rahn hukmi,  adalah jaminan dalam bentuk barang 

atas utang, dengan kesepakatan bahwa  yang diserahkan kepada penerima jaminana 

(murtahin)  hanya bukti sah kepemilikannya, edangkan fisik barang jaminan tersbut 

( marhun) tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).18 

Bentuk  gadai  dengan hanya memindahkan bukti hak kepemilikan benda jaminan 

seperti sertifikat tanah  (benda  tidak  bergerak),  Bukti  Pemilik  Kendaraan  

Bermotor/BPKB (benda  bergerak)   dan   lainnya,   namun   bendanya   sendiri   

berada   pada penguasaan  pihak  pemberi  jaminan. Dengan  demikian  dapat  

dimaknai  bahwa rahn  tasjily adalah  jaminan kebendaan   atas   pembiayaan berupa   

benda   bergerak   seperti   kendaraan bermotor    maupun  benda  tidak  bergerak . 

2. Landasan Hukum Rahn 

Dasar hukum  rahn sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-

dalil yang didasrkan pada Al-Qur’an, Hadist, Ijma, dan Fatwa DSN-MUI. 

a. Al-Qur’an 

Dalam kitab al-Mu’jam al-Muhras li Al-Fads al-Qur’an al karim,  

setidaknya terdapat tiga kata yang seakar dengan kara rahn dalam Al-Qur’an, Yaitu 

Rahin dalam Q.S Al-Thur ayat ayat 21, 2. Rahina  Dalam Q.S Al-Mudastir ayat 38 

dan 3. Farihan dalam q.s Al-Baqarah ayat 283. 

                                                 
16Abdul  Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdul Bin Fahd 

Asy-Syarif, Faihan Bin Syali Al- Muthairi. Fikih Muyassar. (Jakarta: Darul Haq. 2017)cet.IV, h.367 
17Fatwa Dewan syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang  rahn tasjily 
18 Panji Adam. Fikih Muamalah Maaliyah. (Bandung: PT Refika Aditama. 2017), h. 268 
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Dasar hukum yang menjelaskan tentang rahn didalam al-qur’an terdapat 

dalam Q.S al-Baqarah (2);283 yang berbunyi:َ 
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Terjemahnya:  
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika 
sebagaian kamu memercayai sebagia yang lain, hendaklah dia bertakwa 
kepada Allah, tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian 
karen barang siapa menyembunyikan, sungguh, hati kotor (berdosa). Allah 
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 19 

 Dari ayat diatas terdapat beberapa tafsir yang menjelaskan terkait makna, 

antara lain :  

1) Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 

Dan jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai 

seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak (piutang) 

sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang 

mengembalikan tanggungan hutangnya. jika sebagian dari kalian saling percaya 

dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan (transaksi 

hutang), persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi 

amanat (tanggungan) pihak penghutang yang wajib membayarkannya, dia harus 

merasa diawasi oleh Allah, tidak menghiananti partnernya itu. Apabila penghutang 

mengingkari kewajiban hutangnya, sedang disitu ada orang yang dahulu hadir dan 

menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. 

dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka orang itu orang yang 

berhati penghianat lagi jahat. Dan Allah maha mengetahui rahasia-rahasia hati, 

                                                 
19Kementerian Agama Republik Indonesia  Jakarta,Al-Qur’an dan terjemahannya Juz 1-

30 (Surabaya: Mahkota, 2002), h, 49 
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ilmu.nya meliputi seluruh urusan kalian dan akan memberikan balasan kepada 

kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian.20 

2) Ibnu Katsir 

Jika kalian dalam perjalanan ( bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan 

kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika Sebagian kalian 

mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang  dipecayai itu menunaikan 

amanatnya (utangnya)dan hendaklah ia bertakwa  kepada Allah tuhannya, dan 

janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian.Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang perdosa hatinya, 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.21 

Ayat diatas secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpituang). Dalam dunia finasial, barang tanggungan biasa 

dikenal sebagai jaminan atau objek pengadaian. 

Ulama sepakat bahwa ar-Rahnu hukumnya boleh, baik ketika ditengah 

perjalanan, maupun ketika menetap, berbeda pendapat Mujahid dan ulama 

Zhahihiriyyah.22 Karena sunnah menjelaskan tentang persyariatan ar-Rahnu secara 

mutlak, baik ketika sedang tentang perjalanan maupun ketika sedang menetap. 

Penyebutan as-safar ( jika kalian dalam perjalanan) pada ayat dua ratus delapan 

puluh tiga surat al-Baqarah di atas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah 

berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu, biasanya di 

                                                 
20 Tafsir Q.S Al-Baqarah ayat 283  

https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html/, Tanggal akses, 1 Agustus 2022  
21Tafsir Q.S Al-Baqarah ayat 283   

https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-283/, Tanggal akses, 1 Agustus 

2022 
22Al-Mughni, Juz 4 h.327; Al-Muhadzdzab, Juz 1 h. 305; Al-Badaai, Juz 6 h. 135;Bidaayatul 

Mujtahid, Juz 2 h. 271; Al-Qawaanilnul, h. 323; Al-Ifshaah, Juz h.238; Kasysyaaful Qinaa; Juz 3h. 

307 dan seterusnya 

https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html/
https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-283/
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tengah perjalanan, sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya 

karena hukum bolehnya ar-Rahnu di dalam sunnah ayat di atas hanya ingin 

menunjukan manusia kepada sebuah bentuk watsiiqah yang mudah bagi 

menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara 

tunai yang mereka lakukan.  

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi 

mendapatkan gandum untuk keluarganya. Gadai itu diperbolehkan kerena gadai 

termaksud akad Syar‟i yang melindungi hak dan berfungsi untuk membayar hutang 

jika penghutang tidak sanggup membayar.23 

Barang tanggungan (Borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya 

mempercayai.24 Jika pihak pemberi hutang telah memegang barang tanggungan, 

hendaknya kedua pihak menyempurnakan kewajiban masing-masing dengan 

membayar hutang dan mengembalikan barang tanggungan. 

Dalam penafsiran diatas secara pribadi penulis berpendapat bahwa rahn itu 

secara hukum Islam itu diperbolehkan selama mendatangkan kemudaratan yang 

lebih banyak, tanpa adanya unsur mendolimi baik kepada rahin  ataupun  murtahin 

itu sendiri. Karena sejatinya dalam setiap apa yang dilakukan Islam selalu 

mengedepankan yang namanya kemaslahatan.   

b. Al-Hadist 

Didalam al-Quran hanya sedikit yang menjelaskan tentang rahn itu sendiri, 

akan tetapi banyak hadist yang menjelaskan tentang hukum rahn dalam Islam yaitu 

sebagai berikut: 

                                                 
23 Muhammad Yusuf, Ensiklopedi tematis ayat Al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta :Widya 

cahaya,2012) ,Jilid 7, h.49 
24 A. Hassan, Al-Furqan; Tafsir Qur’an,(Cet. 1; Surabaya: Al-khwan, 1986), h.496. 
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َحَدَّثنَاََعَبْدَُالْوَاحِدَِحَدَّثنَاََالْأعَْمَشَُقاَلََذكََرْناََعِنْدََإبِْرَاهِيمََ حَدَّثنَاََمُعلََّىَبْنَُأسََد 

هْنََفيَِالسَّلمََِفقَاَلََحَدَّثنَيَِالْأسَْوَدَُعَنَْعَائِشَةََرَضِيََاللَّهَُعََ َصَلَّىَالرَّ َالنَّبيَِّ نْهَاَأنََّ

َوَرَهَنهََُدِرْعًاَمِنَْحَدِيدَ  إلِىََأجََل   َ  اللَّهَُعَليَْهَِوَسَلَّمََاشْترََىَطَعاَمًاَمِنَْيهَُودِي 

Artinya: 

“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi 
dan menjaminkan kepadanya baju besi”(H.R Bukhari No. 1926, Kitabb al-
Buyu, dan Muslim)25 
 

دَُبْنَُعَبْدَِاللَّهَِبْنَِ َحَحَدَّثنَيَِمُحَمَّ حَدَّثنَاََمُسْلِم َحَدَّثنَاََهِشَام َحَدَّثنَاََقتَاَدةََُعَنَْأنَسَ 

َحَدَّثنَاََهِشَام َ َعَنَْقتَاَدةَََحَوْشَب َحَدَّثنَاََأسَْباَط َأبَوَُالْيسََعَِالْبصَْرِي  الدَّسْتوََائيِ 

َِصَلَّىَاللَّهَُعَليَْهَِوَسَلَّمََبِخُبْزَِ َرَضِيََاللَّهَُعَنْهَُأنََّهَُمَشَىَإلِىََالنَّبِي  عَنَْأنَسَ 

َصَلَّىَاللَّهَُعَليَْهَِوَسَلَّمََدِرْعًاَلهََُبِالْمَدِينََ َوَلقَدََْرَهَنََالنَّبيِ  َسَنِخَة  َوَإِهَالةَ  ةَِشَعِير 

َ د  وَأخََذََمِنْهَُشَعِيرًاَلِأهَْلِهَِوَلقَدََْسَمِعْتهَُُيقَوُلَُمَاَأمَْسَىَعِنْدََآلَِمُحَمَّ  َ عِنْدََيهَُودِي 

َعِنْدهََُلتَِسْعََنِسْوَة َ َوَلَََصَاعَُحَب  َوَإنَِّ  صَلَّىَاللَّهَُعَليَْهَِوَسَلَّمََصَاعَُبرُ  

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada 
kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas. Dan 
diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 
'Abdullah bin Hawsyab telah menceritakan kepada kami Asbath Abu Al 
Yasa' Al Bashriy telah menceritakan kepada kami Hisyam Ad-
Dastawa'iy dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa dia pernah 
di sore hari bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hidangan rati 
terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi Beliau kepada seorang 
Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu Beliau 
mendapatkan gandum untuk keluarga Beliau. Dan sungguh aku mendengar 
Beliau bersabda: "Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada keluarga 
Muhammad dimana ada satu sha' dari gandum atau satu sha' rati". Padahal 
Beliau memelilki sembilan isteri (HR Bukhari No. 1927, kitab al-buyu, 
Ahmad , Nasa’i dan Ibnu Majah).26 
 

َأخَْبرََناََعَبْدَُاللَّهَِأخََْ دَُبْنَُمُقاَتِل  َِعَنَْأبَيَِهُرَيْرَةََحَدَّثنَاََمُحَمَّ برََناََزَكَرِيَّاءَُعَنَْالشَّعْبيِ 

هْنَُيرُْكَبَُبنِفَقَتَِهَِإِذاََ رَضِيََاللَّهَُعَنْهَُقاَلََقَالََرَسُولَُاللَّهَِصَلَّىَاللَّهَُعَليَْهَِوَسَلَّمََالرَّ

َيشُْرَبَُبنِفَقَتَِهَِإِذاََكَانََمَرَْ هُوناًَوَعَلىََالَّذِيَيرَْكَبَُوَيشَْرَبَُكَانََمَرْهُوناًَوَلبَنََُالدَّر ِ

 النَّفقَةََُ

                                                 
25Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Cet.I;Beirut-

Libanon:Dar Ibn Katsir),.h. 489 
26 Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Cet.I;Beirut-

Libanon:Dar Ibn Katsir),.h. 499 
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Artinya:  

Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “apabila ada 
ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima 
gadai) karena dia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu 
digadaikan  air susunya deras boleh diminum (oleh yang menerima gadai) 
karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik 
dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatnya)nya.” (HR Jamaah 
kecuali Muslim dan Nasa’i Bukhari no. 2329, kitab Rahn).27 

Ghalaqur Rahni maksudnya adalah kepemilikan pihak al-murtahin 

terhadap barang yang digadaikan dikarenakan pihak yang menggadaikan tidak 

mampu untuk menebusnya. Jadi maksud hadist di atas adalah kepemilikan terhadap 

barang yang digadaikan tidak boleh diputus dari pemiliknya yang asli pemberi 

jaminan (ar-Raahiin) dan pihak penerima jaminan al murtahin tidak boleh 

memilikinya ketika pihak ar-Rahiin tidak mampu untuk menembus pada tempo 

yang telah ditetapkan. 

c. Fatwa Tentang Rahn Syariah  

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu : 

 1) Fatwa Dewan Syariah Nasonal No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn 

bagian menimbang: point a bagian: bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan 

keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan 

menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Mengingat poin 3 Hadist Nabi 

riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi 

saw. bersabda:"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.". 

Memperhatikan point 1 Mengenai dalil ijma’ ummat Islam sepakat (ijma’) 

bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan. 

 2) Fatwa Dewan Syariah Nasiaonl No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn 

Emas;dan 3.Fatwa Dewan Syariah Nasiaonl No. 28/DSN-MUI/III/2018 

                                                 
 27 Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Cet.I;Beirut-

Libanon:Dar Ibn Katsir),.h. 609  
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Tentang Rahn Tajili. Mengingat point 6 : Pada dasarnya segala bentuk 

muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.  Fatwa 

yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang beraku umum serta 

mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, juga 

mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan pegadaian syariah.28 

Berdasarkan uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa legalitas gadai telah 

memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasari 

pada al-Qur’an, Sunnah, Ijma ulama dan fatwa DSN MUI. 

3. Rukun dan Syarat Rahn 

a. Rukun  Rahn 

Rukun rahn  ada empat: yaitu pemberi gadai (Rahin), penerima gadai 

(murtahin), barang jaminan (Marhuun),  Hutang (marhuun bihi).  Sementara rukun 

rahn  adalah dua pihak yang berakad, akad rahn , barang Jaminan (marhuun)  dan 

hutang (marhun bihi ). Menurut hanafiyah, rukun  rahn  adalah ijab dan kabul  rahn  

dan murtahin. 

1) Rukun pertama: Pemberi gadai: tidak ada persilisahan bahwa diantara 

sifatnya adalah bukan orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya 

dari kalangan orang yang mampu menebus gadaian, dan pemberi wasiat 

menggadaikan kepada orang yang akan mengurusinya apabila orang tersebut 

adalah orang yang mampu untuk menebus gadaian dan keperluan mendesak 

untuk melakukan hal tersebut menurut Malik. Syafi’i berkata” ia boleh 

mengadaikan untuk suatu kemaslahatan yang nampak.” Sahaya yang hendak 

menebus dirinya dan oeang yang mendapatkan izin dibolehkan untuk 

mengadaikan menurut Malik.  

                                                 
28Abu Abdullah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn Farah al-anshari al-Khazraji Syam al din 

al- Qurthubi. Jami al-Ahkam al-Quran, Dar Al-Hadist, Kairo. 2002, juz. II H.346 
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2) Rukun kedua: penerima Gadai (Murtahin)adalah yang mengadaikan barang 

atau meminjamkan uangnya. 

3) Rukun Tiga: al-Marhun/ ar-Rahn adalah  Barang gadai, para pengikut 

mazhab syafi’i berkata,” barang gadai menjadi sah dengan tiga syarat: 

a) Berupa barang , maka tidak boleh menggadaikan utang.  

b) Tidak terhalang penetapan kepemilikan gadai atas barang yang digadaikan 

seperti mushhaf. Malik memperbolehkan untuk mengadaikan mushhaf, 

sedangkan penerima gadai dengan jaminan tidak membaca, dan perselisihan 

ini bersumber pada masalah jual beli. 

c) Barang tersebut memungkinkan untuk dijual saat telah jatuh temponnya. 

Menurut Malik diperbolehkan mengadaikan sesuatu yang tidak boleh dijual 

pada waktu digadai, seperti pertanian, serta buah yang belum nampak 

kelayakannya. Dan menurut dia tidak pada saat penunaian utang tidak boelh 

dijual kecuali apabila telah nampak kelayakannya walaupun telah jatuh masa 

tempo pembayaran utang. 

Dari Syafi’i diriwayatkan dua pendapat mengenai pengadaian buah yang 

belum nampak kelayakannya, dan menurutnya dijual saat telah jatuh tempo 

pembayaran utang dengan syarat dipotong. Abu Hamid berpendapat yang benar 

adalah dibolehkan hal tersebut. 

Menurut ulama hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang 

berharga, jelas dan diserahterimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari 

barang lainnya, baik benda gerakan maupun tidak. Secara lebih rinci syarat-syarat 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Barang yang digadaikan harus dapat dijualbelikan: harus pada waktu akad 

dan diserah terimakan 

2) Barang yang digadai harus berupa harta kekayaan yang bernilai 
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3) Barang yang digadai harus halal digunakan atau dimanfaatkan. 

4) Barang harus jelas, spesifikasi, ukuran, jenis jumlah, kualitas. 

5) Barang harus milik pihak yang mengadaikan secara sempurna 

6) Barang yang digadaikan harus menyat, tidak terpisah-pisah. 

7) Barang harus tidak tertempeli sesuatu yang ikut digadaikan. 

8) Barang yang digadaikan harus utuh.29 

Menurut Imam Malik menggadaikan sesuatu yang tidak tertentu itu 

dibolehkan, seperti dinar dan dirham apabila telah dicetak, dan bukan merupakan 

syarat gadaian harus merupakan milik orang yang mengadaikan menurut Malik dan 

Syafi’i bahkan menurut keduanya dibolekan berupa barang pinjaman. 

 Para ulama sepakat bahwa di antara syaratnya adalah darinya. pengakuan 

gadai tersebut ditangan penerima gadai dari pemberi gadai. Dan mereka berbeda 

pendapat apabila pengambilan barang oleh penerima gadai tanpa sepengetahuan 

pemberi gadai kemudian penerima gadai mengakui barang yang ditangannya 

tersbut sebagai gadaian. Malik berkata:” sah, apabailah sesuatu yang dighashab 

dipindahkan dari jaminan orang ghashab ( mengambil tanpa izin) kepada jaminan 

gadaian, kemudian orang yang dighashab menjadikan barang yang di ghashab 

sebagai gadai di tangan orang yang menghashab sebelum diambil”. Syafi’i berkata, 

“ hal tersebut tidak boleh, melainkan hal tersebut tetap sebagai jaminan ghashab  

apabila ia mengambilnnya.”. 

Dan mereka berbeda pendapat mengenai pengadaian barang milik bersama: 

Abu Hanafih melarang hal tersebut, sedangkan malik dan syafii membolehkan. 

Sebab perbedaan pendapat apakah mungkin untuk mengusai sesuatu yang 

dimiliki bersama atau tidak. 

                                                 
29. Panji Adam. Fikih Muamalah Maaliyah. (Bandung: PT Refika Aditama. 2017), h. 259 
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Rukun ketiga (utang): Dasar Mazhab malik dalam hal ini, adalah 

bahwasanya gadai boleh terambil dalam setiap harga yang ada pada seluru jual beli 

kecuali penukaran uang, serta modal dalam salam yang berkaitan dengan sebuah 

jaminan, yang demikian itu disebebakan karena penukaran di antara syaratnya 

adalah saling menerima, sehingga tidak boleh terjadi akad gadai, begitu juga dengan 

modal salam walaupun menurut dia hal tersebut tidaklah sama dengan penukaran 

dalam makna ini.  

b. Syarat Rahn 

Ar-Rahn memiliki syarat-syarat terbentuknya akad (syarat al-In'iqaad), 

syarat-syarat sah, dan satu syarat al-Luzuum (syarat supaya akad berlaku mengikat) 

yaitu al-Qabdhu (barang yang digadaikan telah diserah terimakan dan berada di 

tangan pihak al-Murtahin).30َََ 

1) Syarat-syarat kedua belah pihak yang melakukan akad, (Yaitu : Ar-

rahiin dan murtahin) 

a) Al-Ahliyyah (memiliki kelayakan dan kompetensi melakukan akad) 

Al-Ahliyyah menurut ulama Hanafiyyah adalah ahliyyatul bai' (kelayakan, 

kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh 

melakukan transak si jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad ar-

Rahnu. Karena ar-Rahnu adalah sebuah tindakan atau pentasharufan yang berkaitan 

dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan 

akad ar-Rahnu harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi 

jual beli. Maka disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad ar-Rahn 

harus berakal dan mumayyiz. Berdasarkan hal ini, maka orang gila dan anak kecil 

yang belum mumayyiz tidak boleh mengadakan akad ar-Rahn atau dengan kata lain 

tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai. 

                                                 
30 Wahbah al-Zulhaili.  Fikih Islam Wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr. h.112 
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Di dalam akad ar-Rahn tidak disyaratkan kedua belah pihak yang 

melakukan akad harus baligh. Oleh karena itu anak kecil yang telah diizinkan untuk 

melakukan perniagaan, sah untuk mengadakan akad ar-Rahn, karena akad adalah 

salah satu akad yang kemun culannya adalah sebagai konsekuensi aktifitas 

perniagaan. Anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang safiih sah untuk melakukan 

akad ar-Rahn, namun statusnya digantungkan kepada persetujuan dan pengesahan 

pihak wali. 

(1) Seorang wali atau washi menggadaikan harta si anak yang berada di bawah 

perwaliannya menurut ulama Hanafiyyah 

Dalam hal ini, ada tiga hal yang akan di bahas, yaitu menggadaikan harta si 

anak se bagai jaminan utang yang utang tersebut demi kepentingan si anak, 

menggadaikan harta si anak sebagai jaminan utang yang utang ter sebut demi 

kepentingan si wali, dan posisi si anak terhadap ar-Rahnu itu setelah ia menca pai 

usia baligh.31 

Sebelumnya kita telah mengetahui hukum menggadaikan harta al-Qaashir 

menurut selain ulama Hanafiyyah. 

(a) Menggadaikan harta si anak atau orang gila sebagai jaminan utang si anak atau 

orang gila itu sendiri  

Seorang wall atau washi atau al-Qayyim (orang yang bertanggung jawab 

terhadap urusan orang yang dilarang mentasharufkan harta) boleh 

menggadaikan harta al-Qaashir (anak kecil, orang gila atau yang sejenisnya) 

sebagai jaminan utang yang utang tersebut demi kepentingan al-Qaashir untuk 

memenuhi kebutuhannya, atau disebabkan aktifitas pengelolaan, pemutaran 

dan memperdagangkan harta al-Qaashir. Karena meminjam utang untuk 

kepentingan al-Qaashir hukumnya boleh jika memang dibutuhkan, 

                                                 
31Wahbah al-Zulhaili.  Fikih Islam Wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr. h.114  
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pengelolaan dan. Memperdagangkan harta al-Qaashir adalah untuk memutar 

dan mengembangkan harta tersebut, sementara ar-Rahn adalah salah satu 

bentuk memenuhi hak maka hukumnya boleh. 

(b) Menggadaikan harta al-Qaashir sebagai jaminan utang pihak wali sendiri 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, prinsip al-Istihsaan 

menghendaki hukum bolehnya seorang ayah atau kakek atau washi 

menggadaikan harta al-Qaashir sebagai jaminan utang pribadi (maksudnya 

utang si ayah atau si kakek atau washi, bukan utang untuk kepentingan al-

Qaashir). Karena seorang wall atau washi boleh menitipkan harta anak yang 

berada di bawah perwaliannya, dan tentunya hukum ini secara prioritas 

tentunya bisa berlaku di dalam ar-Rahn. Karena orang yang dititipi posisinya 

hanyalah sebagai orang yang diamanati yang karenanya ia tidak menanggung 

atau tidak berkewajiban mengganti barang yang dititipkan kepadanya jika 

mengalami kerusakan atau hilang, kecuali hal itu dikarenakan kelalaian dan 

keteledorannya atau karena ada unsur pelanggaran. Sedangkan al-Murtahin 

(pihak yang menerima gadai) menanggung kerugian barang yang digadaikan 

kepadanya jika hilang atau rusak, meskipun hal itu tidak dikarenakan kelalaian 

dan keteledorannya atau tindakan pelanggaran. 

(c) Posisi si anak terhadap ar-Rahn setelah dirinya mencapai usia akil baligh 

Apabila si anak telah baligh, atau sesuatu yang menjadi penyebab seseorang 

dilarang mentasharufkan harta telah hilang, lalu ia menemukan hartanya telah 

tergadaikan, maka la tidak boleh membatalkan akad ar-Rahn yang telah ada 

atau meminta kembali harta yang tergadaikan tersebut hingga utang yang ada 

telah terbayar. Karena ar-Rahn yang di lakukan oleh si wall telah berlaku 

efektif dan mengikat. Di samping itu, ar-Rahn tersebut juga dilakukan oleh 

orang yang memang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Balk apakah 
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ar-Rahn tersebut sebagal jaminan utang si anak sendiri atau sebagai jaminan 

utang si wali sendiri atau sebagai jaminan utang kedua-duanya sekaligus. 

b) Pihak yang mengadakan akad ar-Rahn lebih dari satu 

Terkadang terjadi kasus ar-Raahin atau al-Murtahin berjumlah lebih dari 

satu orang, seperti ada dua orang yang menggadaikan barang sebagal Jaminan utang 

mereka berdua. Ar-Rahn dengan pihak ar-Raahin atau al-Murtahin lebih dari satu 

adalah sah karena tidak ditemukannya unsur asy-Syuyuu' (hak bersama yang masih 

umum dan belum ditentukan bagian masing-masing) yang menjadi sebab tidak 

sahnya ar-Rahn menurut ulama Hanafiyyah. Karena jika yang lebih dari satu adalah 

pihak ar-Raahin, maka barang yang digadaikan bisa dipegang oleh pihak al-Mur 

tahin tanpa adanya isyaa'ah (menjadikannya hak bersama yang masih umum, 

karena yang memegang hanya satu orang, sehingga tentunya di dalamnya tidak 

ditemukan unsur asy Syuyuu), sehingga kedudukannya seperti ar Rahn antara satu 

orang dengan satu  orang.32 

Penjelasan tentang hukum-hukum rabbi jika pihak ar-Raahin atau al-

Murtahin lebih dari satu orang adalah seperti berikut: 

(1) Jika yang terdiri lebih dari satu adalah pihak ar-Raahin, maka ar-Rahn sah 

sebagai jaminan seluruh utang yang ada, dan pihak al-Murtahin menahan 

barang yang digadaikan sampai seluruh utang yang ada dibayar oleh para 

ar-Raahin. Jika salah satu ar-Raahin telah membayar utang yang menjadi 

tanggungannya, maka ia belum berhak mengambil sesuatu dari barang yang 

digadalkan. Karena hal itu berarti memisahkan dan membagi-bagi akad atau 

transaksi (tafriiqush shafqah) atas pihak al-Murtahin di dalam memegang 

barang yang digadaikan. 

                                                 
32Wahbah al-Zulhaili.  Fikih Islam Wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr. h.117  
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(2) Jika yang terdiri lebih dari satu adalah pihak al-Murtahin, maka barang yang di 

gadaikan semuanya dianggap sebagal gadaian yang ditahan oleh masing-

masing al-Murtahin sebagai jaminan tanggungan utang ar-Raahin agar la 

membayar utang nya selama ar-Rahn masih berlangsung Apabila ar-Raahin 

baru membayar utangnya kepada salah satu al-Murtahin saja maka barang yang 

digadaikan semuanya berarti masih tergadaikan di tangan pihak al-Murtahin 

yang satunya lagi, sampai ar-raahin membayar utangnya kepadanya. Karena 

barang yang digadaikan posisinya adalah sebagai gadaian bagi masing-masing 

al-Murtahin tanpa dibagi-bagi dan dipisah-pisah. 

2) Syarat-syarat ash-shiighah (ijab qabul) 

Ulama Hanafiyyah mensyaratkan bahwa akad ar-Rahn tidak boleh 

digantungkan kepada syarat tertentu dan tidak boleh disandarkan kepada waktu 

mendatang. Karena akad ar-Rahn memiliki unsur kesamaan dengan akad jual beli 

dilihat dari sisi bahwa ar-Rahn adalah jalan untuk membayar utang dan 

mendapatkan pembayaran utang. Maka dari itu, tidak boleh digantungkan kepada 

suatu syarat atau disandarkan kepada waktu yang akan datang. Apabila ar-Rahn 

digantungkan kepada suatu syarat atau disandarkan kepada waktu mendatang, maka 

ar-Rahn tersebut tidak sah, sebagaimana akad jual beli.33 

Apabila akad ar-Rahn dibarengi dengan suatu syarat yang faasid (rusak, 

batal), maka akad ar-Rahn  tetap sah sedangkan syaratnya batal, maksudnya tidak 

berlaku. Karena akad ar-Rahn tidak masuk kategori akad mu'aawadhaatul 

maaliyyah (pertukaran tim bal balik yang bersifat kehartaan atau kedua belah pihak 

sama-sama mendapatkan sesuatu. Pengganti yang bersifat harta dari pihak yang 

satunya lagi atas apa yang la serahkan kepadanya, seperti jual beli, penjual 

                                                 
33Ad-durrul Muktaar, juz 5 hlm. 374. Penulis kitab ad-durrul Mukhaar berkata, “Al-

Ajal(penundaan, penyandaran kepada waktu yang akan datang) dalam Ar-Rahn menjadikanya tidak 

sah 
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mendapatkan harga dari si pembeli sedangkan si pembel mendapatkan barang dari 

si penjual). Dalam kitab. "Az-Ziyaadaat," dan, "Al-Bazzaaziyyah, tersebutkan 

bahwa akad ar-Rahn tidak batal (tetap sah) meski dibarengi dengan syarat syarat 

yang faasid, karena ar-Rahn mengan dung unsur at-Tabarru' (derma, 

menyerahkan. Sesuatu tanpa ada imbalan) yang posisinya: sama seperti hibah, 

karena pihak ar-Raahin tidak mendapatkan suatu ganti atau imbalan yang wajib 

atas al-Murtahin atas pemilikan atau penguasaan pihak ar-Raahin kepada al-

Murtahin untuk menahan barang yang di gadaikan kepadanya. 

Sesuatu yang disyaratkan di dalam akad ar-Rahn menurut selain ulama 

Hanafiyyah ada dua, ada kalanya syarat tersebut sah dan ada kalanya faasid (batal, 

tidak sah). Sedangkan syarat yang faasid ada kalanya ber pengaruh terhadap tidak 

sahnya ar-Rahn atau dengan kata lain syarat tersebut men jadikan ar-Rahn tidak 

sah, dan ada kalanya yang tidak sah hanya syarat tersebut, maksudnnya hanya 

syarat tersebut yang tidak sah dan tidak berlaku sedangkan akad ar-Rahn yang ada 

tetap sah, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan di dalam 

akad ar-Rahn ada tiga macam.34 

a) Syarat yang sah  

Yaitu mensyaratkan di dalam akad ar-Rahn dengan sesuatu yang sesual dengan 

tuntutan atau konsekuensi akad ar-Rahn itu sendiri, seperti mensyaratkan 

diutamakan dan diprioritaskannya pihak al-Murtahin untuk di bayar utangnya 

ketika pihak ar-Raahin tidak hanya memiliki tanggungan utang kepada  al-

Murtahin saja, akan tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada orang lain. 

Atau seperti mensyaratkan di dalam akad ar-Rahn dengan sesuatu yang 

mengandung kemaslahatan bagi akad ar-Rahn itu sendiri dan tidak 

                                                 
34Mughnil muhtaal, Juz 2 h.121 dan setelahnya;Al-muhadzdzab, juz 1 h.410-312; 

nihaayatul muhtaaj,juz 3h. 254 dan setelahnya 
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berkonsekuensi munculnya unsur al-Jahaalah (tidak diketahui dan tidak pasti), 

seperti mensyarat kan untuk mempersaksikan akad ar-Rahn yang ada. Akad 

ar-Rahn yang dibarengi dengan bentuk-bentuk syarat seperti ini sah dan syarat 

tersebut juga sah, sama seperti akad jual beli. 

b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku  

Yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan 

tujuan, seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini 

dan itu umpamanya. Maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun 

akad ar-Rahnu yang ada tetap sah. 

c) Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad ar-Rahn yang ada ikut 

menjadi tidak sah. 

Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak al-Murtahin, 

seperti mensyaratkan pihak al-Murtahin tidak boleh. Menjual barang yang 

digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh tempo-sedangkan pihak ar-

Raahin belum juga membayar utang yang ada-kecuali setelah satu bulan 

misalnya. Atau mensyaratkan pihak al-Murtahin tidak boleh menjual barang 

yang digadaikan-setelah utang yang ada jatuh tempo sedangkan pihak ar-

Raahin tidak melunasi utang tersebut dengan harga lebih tinggi dari harga mitsl 

(harga standar). Atau mensyaratkan dengan sesuatu yang merugikan pihak ar-

Raahin dan menguntungkan pihak al-Murtahin, seperti mensyaratkan pihak al-

Murtahin boleh meng gunakan dan memanfaatkan barang yang di gadaikan 

tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggu 

naan dan pemanfaatan tersebut, atau men syaratkan tambahan-tambahan yang 

dihasil kan oleh sesuatu yang digadaikan diberikan kepada pihak al-Murtahin. 

Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung 

unsur jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas) dan karena kemanfaatan dan 
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tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh al-Marhuun belum ada ketika 

disyaratkan atau dengan kata lain ketika mengadakan akad ar Rahnu. 35 

Tidak hanya syarat tersebut saja yang batal dan tidak sah, akan tetapi 

menurut pendapat yang azhhar, akad yang dibarengi dengan syarat seperti itu juga 

ikut tidak sah dan batal. Karena syarat seperti itu bertentangan dengan apa yang 

dikehendaki oleh akad, sama seperti syarat yang merugikan pihak al-Murtahin. 

Begitu juga jika akad ar-Rahn dibarengi dengan syarat bahwa tambahan-

tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan ikut termasuk sesuatu yang 

digadaikan, seperti bulu atau anak hewan ketika yang digadai kan adalah seekor 

hewan, buah pohon ketika yang digadaikan adalah pohon, maka syarat itu berikut 

akad ar-Rahn yang ada tidak sah. Karena hal-hal yang dihasilkan oleh barang yang 

digadaikan itu belum ada dan tidak diketahui ketika berlangsungnya pensyaratan 

atau dengan kata lain ketika berlangsungnya akad. 

Adapun syarat yang haram dan menjadikan akad yang ada tidak sah adalah 

seperti seseorang menggadalkan sesuatu dengan syarat jika utang yang ada telah 

jatuh tempo, namun pihak ar-Raahin tidak kunjung membayar utang yang ada, 

maka barang yang digadaikan menjadi hak milik pihak al-Murtahin. Syarat seperti 

ini haram dan menjadikan akad ar-Rahn yang ada tidak sah, berdasarkan hadits, 

"Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang 

memilikinya yang telah menggadalkannya (maksudnya, pihak al-Murtahin tidak 

bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak ar-Raahin tidak mampu untuk 

menembusnya atau dengan kata lain ketika pihak ar-Raahin tidak membayar utang 

yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo). 

                                                 
35 Wahbah al-Zulhaili.  Fikih Islam Wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr. h.120 



34 

 

 

Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana 

telah dijelaskan. Apabila salah satu rukun syarat tidak terpenuhi maka  rahn  tidak 

sah.36 

4.  Bentuk-Bentuk Ar-Rahnu 

Ar-Rahn yang disepakati para ulama memiliki tiga bentuk yaitu:37 

a. Ar-Rahn yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan 

utang, seperti seorang penjual mensyarat kan kepada si pembeli yang membeli 

tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan 

kepadanya untuk menyerahkan ar-Rahn (barang gadaian) sebagai jaminan 

harga pembelian yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk ar-Rahnu ini sah 

berdasarkan kesepakat an madzhab-madzhab yang ada, karena kondisi yang ada 

membutuhkannya.38 

b. Ar-Rahn yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya 

tanggungan utang. Ar-Rahn ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. 

Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan yang ada 

menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Maka 

dari itu, boleh mengambil sesuatu untuk jaminan utang tersebut. Ayat, "maka 

hendaklah ada barang tang gungan yang dipegang (oleh yang berpi utang)," 

mengisyaratkan hal ini. Karena ar-Rahn posisinya adalah sebagai solusi 

pengganti penulisan utang, dan penulisan utang tentunya dilakukan setelah tetap 

nya hak atau tetapnya tanggungan utang.  

c. Ar-Rahn yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan ar-Raahin, 

"Saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang 

baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang. Ar-Rahn seperti ini sah menurut 

                                                 
36Panji Adam, fikih muamalah maliyah , (Bandung; Refika Aditama. 2017). Cet. I. H. 256 
37Al Mughni halaman 121 
38Wahbah al-Zulhaili.  Fikih Islam Wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr. h.112  
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ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah, karena itu adalah watsiiqah atau 

penjaminan terhadap suatu hak. Oleh karena itu sah sebelum tetapnya hak, 

seperti al-Kafaalah, dan ini adalah pendapat yang masuk akal. Namun menurut 

ulama Syafi'iyyah dan zhahir ulama Hanabilah, bentuk ar-Rahn seperti ini tidak 

sah. Karena watsiiqah terhadap suatu hak tidak bisa tetap sebelum tetapnya hak 

tersebut, sama seperti asy-Syahaadah (persaksian), juga karena ar-Rahn adalah 

sesuatu yang mengikuti hak atau dengan kata lain keberadaannya mengikuti 

keberadaan hak maka oleh karena itu ar-Rahn tidak boleh mendahuluinya. 

5. Pemanfaatan Barang Gadai 

Terjadi Khitilaf ( perbedaan pendapat) diantara para ulama mengenaik 

kebolehan memanfaatkan barang jaminan, secara garis besar, epnadapat tersebut 

terbagi menjadi tiga kelompok, antara lain: 

a. Kelompok yang membolehkan 

Para ulama yang membolehkan untuk pemanfaatan barang jaminan adalah 

Abd al-Rahman al-Jaziri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Qudaman 

(pengikut mazhab Hambali), Imam al-Nawawi (pengikut mazhab Syafi'i), Ibn 

Qayyim al-Jauziyah (pengikut mazhab Hambali), dan Dr. Wahbah al-Zuhaili 

(ulama kontemporer). 

Abd al-Rahman al-Jaziri berpendapat, bahwa apabila barang jaminan 

adalah hewan yang dapat dimanfaatkan seperti dapat ditunggangi dan diambil 

susunya, maka diperbolehkan walaupun tanda adanya izin rahin (pihak yang 

menggadaikan) dengan syarat mengganti dan menanggung dengan biaya 

pengurusan. Pendapat yang dikemukakan oleh ulamaHanabilah ini menafsirkan 

bahwa barang jaminan adakalanya berbentuk hewan yang dapat ditunggangi dan 

diambil/diperah susunya, serta adakalanya bukan berbentuk hewan. Apabila yang 

dijaminkan berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak murtahin (yang 
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menerima dapat mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan 

menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin rahin (pihak yang 

menggadaikan). Namun apabila barang yang dijaminkan adalah berupa hewan yang 

tidak dapat dikendarai dan diambil manfaat susunya, maka hewan tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh murtahin (penerima gadai) dengan syarat adanya izin dari rahin 

(pihak yang menggadaikan).39 

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri sebagaimana dikutip oleh Ade Sofyan 

Mulazid, pemaknaan jaminan (marhun) tidak sebatas berfungsi sebagai jaminan 

utang, tetapi menjadikannya segala variasi pemanfaatan barang yang berharga dari 

sudut pandang hukum Islam. Pandangan tersebut, memastikan adanya transformasi 

dalam pengembangan konsep gadai di masa yang akan datang karena barang 

jaminan akan dapat lebih berperan dalam proses penentuan pembiayaan. Lebih 

lanjut al-Jaziri mengatakan, bahwa pemanfaatan barang jaminan dan output yang 

dihasilkannya telah menjadi hak rahin. Dengan demikian, pandangan tersebut telah 

menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap barang jaminan melekat pada rahin. 

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak 

rahin, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi murtahin. Pendapat Imam 

Syafi'i tersebut menegaskan, bahwa yang berhak mengambil manfaat barang 

jaminan adalah rahin bukan murtahin, walaupun barang jaminan tersebut berada di 

bawah kekuasaan murtahin. 

b. Kelompok yang melarang 

Ulama yang melarang memanfaatkan barang jaminan adalah Imam Abu 

Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah menyatakan, bahwa mayoritas ulama 

membolehkan pemanfaatan barang jaminan karena didasarkan pada hadits berikut: 

                                                 
39Panji Adam,  Fikih Muamalah Amaliyah. ( Bandung: PT Refika Aditama.2017), h.260  
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"Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw. bersabda: "Barang jaminan itu dapat diperah 

susunya dan ditunggangi." (HR. Hakim) 

Menurut Imam Abu Hanafiyah rawi hadits tersebut laisa bi tsiqat (kurang 

kuat) sehingga ia tidak menggunakannya sebagai dasar hukum atau hujjah. 

Kemudian lebih lanjut, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin (penerima 

gadai) tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, 

dikendarai, ataupun ditempati, kecuali adanya izin dari pihak ar-rahiin karena al-

Murtahin sebatas memiliki hak menahan barang bukan memanfaatkannya. 

Kemudian, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka murtahin 

harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai perbuatan ghasab 

(menggunakan barang milik orang lain). Alasan pelarangan mengambil manfaat 

barang jaminan oleh al-Murtahin didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh 

sahabat Abu Hurairah ratersebut. Argumen Imam Abu Hanifah ini adalah sama 

dengan argumen yang dikemukakan oleh Imam Malik dan ulama lainnya. Akan 

tetapi, Malikiyah berpendapat bahwa jika ar-rahiin mengizinkan al-Murtahin 

memanfaatkan barang jaminan, maka hal itu diperbolehkan karena sebagai utang 

akibat dari jual-beli. Akan tetapi, dalam permasalahan ini harus ditentukan waktu 

pemanfaatan agar terhindar dari praktik penyalahgunaan hukum akibat 

ketidaktahuan yang dapat merusak transaksi sewa menyewa. Transaksi jenis ini 

dikenal sebagai bai' wa al-ijarah (sewa-beli yang hukumnya diperbolehkan. 

Pandangan ini menunjukkan, bahwa segala sesuatu yang dihasilkannya dari barang 

jaminan adalah termasuk hak rahin.40 

Sebagian ulama berpendapat, bahwa menolak hak rahin memanfaatkan 

barang jaminan. Larangan pemanfaatan barang jaminan oleh rahin bersifat mutlak, 

kecuali adanya lisensi dari murtahin. Demikian juga sebaliknya, murtahin tidak 

                                                 
40 Ade sofyan Mulazad, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah. ( Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 2016), h. 263  



38 

 

 

dapat memanfaatkan barang jaminan kecuali ada lisensi dari rahin. Pendapat ini 

dipegang oleh sebagian ulama Hanafiyah. Alasan mereka menahan barang jaminan 

itu diperlukan, apabila dalam suatu perjanjian gadai tersebut tidak memakai batas 

waktu. Selain itu, jika rahin memanfaatkan barang jaminan tanpa adanya lisensi. 

Para ulama Hanabilah berpandangan, bahwa tidak diperbolehkan rahin 

untuk memanfatkan barang jaminan tanpa adanya kerelaan/ keridhaan murtahin. 

Rahin tidak memiliki legalitas atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Dengan 

demikian, tidak sah memanfaatkan barang jaminan jika tidak ada kesepakatan 

antara rahin dan murtahin karena barang jaminan tidak lain sebatas jaminan utang 

sehingga pemilik barang tidak boleh memanfaatkannya. 

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa ketika barang jaminan sudah 

dimanfaatkan oleh pihak ar-rahiin, maka transaksi gadai tersebut hukumnya 

menjadi batal. Hal ini disebabkan izin memanfaatkan barang jaminan yang 

diberikan al-Murtahin kepada ar-rahiin telah menyebabkan transaksi gadai 

menjadi batal, meskipun barang jaminan tersebut belum sempat dimanfaatkan. 

 

c. Kelompok yang memberi syarat 

Menurut Ade Sofwan Mulazid, ulama yang memberi syarat tertentu atas 

manfaat dari barang jaminan adalah pendapat Imam al-Jaziri, Imam Syafi'i, Imam 

Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibn Rusyd. Adapun uraian pendapat para ulama tersebut 

adalah sebagai berikut.41 

Menurut Imam Abd al-Rahman al-Jaziri, mengenai permasalahan 

pemanfaatan barang jaminan terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi. ma 

Malikiyah menyatakan, bahwa barang jaminan dan derivasinya pakan hak rahin 

selama tidak ada syarat dari murtahin. Jika murtahin syaratkan, bahwa barang 

                                                 
41 Ade sofyan Mulazad, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah. ( Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 2016), h. 16-19 
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jaminan itu untuknya, hal ini dimungkinkan dengan beberapa syarat di antaranya: 

pertama, utang yang disebabkan jual beli bukan karena qardh, sebagai contoh jika 

seseorang menjual rumah lepada orang lain secara kredit kemudian orang tersebut 

meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini 

diperbolehkan; ledua, murtahin mensyaratkan manfaat barang jaminan untuknya, 

maka ika rahin melakukan hal tersebut menjadi tidak sah pemanfaatannya, dan 

ketiga, jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus dentukan. 

Apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, aka akad rahn 

menjadi tidak sah. Dengan terpenuhi ketiga persyaratan sebut, maka sah bagi 

murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan. 

Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat, bahwa murtahin tidak dapat 

mengambil manfaat dari barang jaminan kecuali hanya pada hewan yang dapat 

ditunggangi dan dapat diperah susunya karena atas pertimbangan baya-biaya yang 

dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan hadits berikut: "Dari Abu Hurairah ra ia berkata, 

"Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh 

dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh 

diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang 

mengendarai dan meminum susunya wajib membayar." (HR. Bukhari no.1152) 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa murtahin dapat mengambil manfaat 

atas barang jaminan karena seimbang dengan nafkah yang telah dikeluarkan, 

meskipun tanpa ada izin dari pemiliknya. Namun, hadits tersebut secara khusus 

mensyaratkan bagi binatang yang dapat ditunggangi dan diperah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedudukan hukum atas pihak yang berhak mengambil manfaat 

dari barang jaminan adalah pihak rahin walaupun demikian, pihak muntahin bisa 

mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut dengan syarat-syarat yang telah 

disebutkan. 
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Ibn Rusyd berpendapat, bahwa murtahin boleh memeras dan menanggung 

barang jaminan berupa hewan tersebut. Begitu pula sebaliknya, rahin dibolehkan 

memeras dan menanggungi barang jaminan berupa hewan karena rahin adalah 

pemilik atas hewan tersebut.  

Dengan demikian, dibolehkannya pemanfaatan barang jaminan karena 

didasarkan pada istihsan. la menambahkan, bahwa syarat-syarat bagi al-Murtahin 

untuk mengambil manfaat barang jaminan berupa hewan yang dapat diperah dan 

ditunggangi adalah sebagai berikut: 1) adanya izin dari ar-Rahiin, 2) adanya barang 

jaminan, bukan sebab untuk mengambil keuntungan. Namun apabila barang 

jaminan itu tidak dapat diperah dan ditunggangi, misalnya rumah, kebun, sawah, 

dan sebagainya maka tidak boleh diambil manfaatnya.42 

 

 

 

B. Urf 

Islam memandang budaya, tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal 

yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah fiqh yang sering 

digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada 

masyarakat, yaitu al-‘adah al-muhakkamah (adat itu bisa dijadikan patokan 

hukum). 

Perlu diketahui bersama bahwa teori adat ini diambil dari adanya realitas sosial 

kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-

nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam 

bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap 

                                                 
42Panji Adam. Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: Refika Adatama 2017), h. 260 
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bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan 

mereka sendiri secara khusus 

berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. 

Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan 

yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah 

mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal degan 

sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Oleh karena itulah 

kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya. 

Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di 

dalamnya, menganggap adat-istiadat atau ‘urf sebagai patner dan elemen yang 

harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai 

salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’, bukan sebagai landasan hukum 

yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia 

hanya sebagai suatu ornament untuk melegitimasi hukum-hukum syara’ sesuai 

dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara’. 

1. Pengertian Urf 

Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 

kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh 

sebagaian ulama ushul fiqih, urf disebut dengan adat (Adat kebiasaan). Sekalipun 

dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara urf dengan adat (adat 

kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian antara urf dengan adat, namun dalam 

pemahaman biasan diartikan bahwa pengertian urf lebih umum dibandingkan 

dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga 

telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang 

melanggarnya. 
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Adat (urf  Ind uruf) dalam Istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui 

keberadannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik 

berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan nas-nas syariah atau ijmak. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai 

suatu kebiasan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal 

sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentuangan dengan 

nas atau ijmak.43      

Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa ’urf 

dan adat adalah dua perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat 

ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi 

(karena itulah ia sebagai hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak 

dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat).  

Urf berarti mengetahui yang kemudian dipakai sebagai arti dari” sesuatu 

yang dikenal, di anggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sehingga urf  

dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dalam bentuk 

muamalah yang telah menjadi tradisi atau adat kebiasaan dan telah berlangsung 

ajeng ditengah masyarakat. Urf  terbentuk dari saling pengertian orang banyak, dan 

bukan khusus dikalangan elit (mujtahid) mereka sehingga berbeda dengan ijmak. 

Definisi urf secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dengan 

firman Allah Swt. dalam q.s al-A`raf/7: 46 
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Artinyah:  

                                                 
43 Miqa,ar-Ra’y wa Atsaruhu fi Madrasah al-Madinah (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 

t.t), h. 446 
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"Dan diatas (al-Araf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari 
dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka." 44 

Ada pendapat lain yang mengatakan urf secara bahasa itu sesuatu kebiasaan 

yang dilakukan. Kemudian urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi 

dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang 

populer diantara mereka. Ini mencakup urf amaly dan qauly. Dengan kata lain, urf 

adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, 

perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.45 

Ulama menyatakan bahwa urf merupakam salah satu sumber dalam 

penggalian hukum, menetapkannya sebagai dail sekiranya tidak ditemukan secara 

rinci dalam nash. 

Seperti dalam salam (jual beli dengan pesanan)  yang tidak memenuhi syarat 

jual beli. Menurut syarat jual beli ialah pada jual beli dilangsungkan pihak pembeli 

telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual menerima uang penjualan 

barangnya. Sedang pada salam barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya 

pada saat jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambar saja. Tetapi karena 

telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memerlancar arus 

jual beli, maka salam itu dibolehkan. 

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara ijma dengan urf 

karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang 

menyalahinya. Perbedaanya ialah pada ijma ada suatu peristiwa atau kejadian yang 

perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan 

kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada urf bahwa telah 

terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota 

masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh 

                                                 
44 Kementerian Agama Republik Indonesia  Jakarta,Al-Qur’an dan terjemahannya Juz 1-

30 (Surabaya: Mahkota, 2002), h, 49 
45 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqh. (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 1. 
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anggota masyarakat yang lain. Lalu mereka mengerjakan pula lama kelamaan 

mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang 

telah berlaku diantara mereka. Pada ijma masyarakat melaksanakan suatu pendapat 

karena para mujtahid telah menyepakatinya. 

Tidak semua urf  dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Untuk itu urf 

dbedakan menjadi dua, yakni  urf yang fasih dan urf  yang shahih. Urf  yang fasih 

adalah urf yang tidak diterima, yakni urf yang bertentangan dengan nash qath’i.  

Sedangkan urf yang shahih adalah urf yang dapat diterima karena 

didalamnya tidak dapat pertentangan denga nash. Urf  ini wajib dipelihara untuk 

pembentukan hukum dan dalam peradilan.  

 

2. Macam-macam Urf 

Urf berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan 

Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam: 

a. Al-Urf al-Am (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari 

berbagai negeri di satu masa. Contohnya adat kebiasaan yang berlaku di 

beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram ku gauli” 

kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dann 

kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa 

menentukan secara pasti beberapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang 

digunakan. 

b. Al-Urf al-Khas (Adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berkau pada 

masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat irak dalam 

menggunakan kata al-dabbah hanya kepada kuda dan menganggap catatan jual 

beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah 

utang piutang. 
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Disamping pembagian di atas ‘urf dibagi pula kepada : 

a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu 

masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula 

sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum 

boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya 

secara penuh. Dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya 

ketika meminangnya dianggap hadiah bukan dianggap mahar.  

b. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesutu yang menjaadi adat 

kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, 

menyajikan minuman memabukan pada saat upacara-upacar resmi, apabila 

upacara keagamanan disertakaan dengan mengadakan tarian-tarian seksi yang 

disaksikan laki-laki yang bukan mahram. 

3. Syarat-Syarat Urf  untuk dapat dijadikan landasan Hukum 

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa 

dijadikan landasan hukum yaitu: 

a. Urf  itu harus termasuk urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan 

ajaran al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri 

bahwa sah mengemblikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak 

pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan 

jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri. 

b. Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan 

mayoritas penduduk negeri itu. 

c. Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan 

kepada Urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada 

ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai 
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pengetahuan agama tanpa ada persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan 

pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang 

menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya 

ijazah. 

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 

urf  tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk 

tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang 

adalah ketegasan itu, bukan urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu 

masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang 

tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak 

telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa 

ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang 

dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.   

Hukum yang didasarkan pada urf dapat berubah seiring perubahan zaman 

dan tempat. Namun perbedaan ini tidak menjadikan perubahan pada nash 

(pokok), hanya saja yang berubah adalah masalah cabang (furu’. 

Syarat-syarat urf dapat diterima hukum Islam adalah dengan: 

a) Perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan dengan akal sehat, serta 

sejalan dengan jiwa dan akal.46 

b) Suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum maupun yang 

amali> dan qawli>, harus berlaku secara umum (berlaku dalam mayoritas 

kasus yang terjadi). 

                                                 
46 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Hajimasagung, 1990), 24. 



47 

 

 

c) ‘Urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah ‘urf yang berlaku 

dan berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan 

ditetapkan hukumnya itu muncul. 

d) Kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan 

dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah 

yang sedang dilakukan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) jenis deskripif 

dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual 

dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara satu 

fenomena dengan fenomena yang lainnya.47Jenis penelitain deskriptif 

menggambarkan data yang berbentuk kata-kata, sema serta gambar. Dan penelitian 

deskriptif juga merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-

                                                 
47Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: 

CV. Alfabeta, 2011), h. 22 
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gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis yang berada dalam 

lokasi penelitian.48 

Penelitian deskriptif yang merupakan bentuk penggambaran tentang sebuah 

fenomena dengan menggunakan variabel pengamatan secara langsung yang sudah 

ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih 

menekankan pada aspek keaslian yang bertolak ukur pada bagaimana implementasi 

langsung dilapangan.49 

Yang menjadi landasan bagi calon peneliti memilih Jenis Penelitian Field 

Research Kualitatif Deskriptif yakni bagaimana bentuk praktek rahn tasjily (gadai 

Tanah) yang terjadi dimasayrakat apakah sudah sesuai akad Rahn Tasjily yang 

sesuai dengan aturan yang belaku dalam Hukum Islam di kabupaten Bantaeng 

Kecamatan Uluere. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam tesis ini guna 

melihat bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentangpraktek Rahn Tasjily (Gadai 

Tanah).Penelitian ini dilakukan di kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Dimana 

lokasi penelitian ini tentunya merupakan Kecamatan lokasi yang memilih lahan 

perkebunan yang banyak dan didukung dengan masyarakat masyoritas berprofesi 

sebagai petani.Sehingga kecamatn Uluere Kabupaten Bantaeng lokasi yang sangat 

tepat untuk melakukan penelitian karena masyarakat banyak melakukan praktek 

gadai tanah. 

B. Pendekatan Penelitian 

                                                 
48Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2009), h. 47. 
49Sayuti Ali, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik (Cet. I; Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69 
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Pendekatan dapat dimaknai sebagai bentuk usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk menghubungkan objek yang diteliti.50 Dimana pendekatan merupakan upaya 

untuk kemudian mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. 

Suharsimi Arikunto juga dalam bukunya menuliskan bahwa walaupun masalah 

penelitiannya sama, namun kadang yang membedakan yakni peneliti dapat memilih 

satu antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam 

memecahkan masalah.51 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i) yaitu pendekatan yang dilakukan 

untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Al-

Qur‟an dan hadis terhadap masalah dan dikhusukan dalam penelitian ini 

yaitu analisis urf sejalan dengan praktek ar-Rahn (Gadai Tanah) di 

Kecamatn Uluere Kabupaten Bantaeng. 

2. Pendekatan Yuridis Normatif, yang merupakan pendekatan yang mendasar 

pada bahan hukum utama seperti teori, asas, hukum sertakonsep dalam 

peraturan perundang-undangan. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi 

acuan dari peneliti yakni Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek ar-Rahn 

(Gadai Tanah). 

C. Sumber data 

Dalam penyusunan Tesis ini, sumber data yang diperoleh oleh peneliti 

dikolompokkan kedalam tiga jenis sumber data, yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

                                                 
50Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bodang Sosial (Cet. II; 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h.66. 
51Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 

Rinieka Cipta, 2010), h. 108. 
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Merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, yang dimana peneliti 

akan langsung terjung ke lokasi penelitian yakni di kecamatn Uluere kabupaten 

Bantaeng, dan mewawancarai langsung para Masyarakat tentang bagaimana bentuk 

Praktek ar-Rahn yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat pada daerah tersebut. 

2. Sumber Data Sekunder 

Merupakan data kedua yang dimana dalam penelitian ini peneliti 

memperoleh data dari literature seperti buku, jurnal, majalah dokumen, surat 

edaran, serta peraturan perundang-undangan yang relevan denganRahn Tasjily 

(Gadai Tanah). 

3. Sumber Data Tersier 

Merupakan sumber data yang melengkapi sumber data sekunder dan tersier 

melalui pemaparan definisi. Adapun yang digunakan p[eneliti dalam Tesis ini yakni 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dan Kamus Hukum serta 

ensikopledia daring. 

 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Proses yang dilalui sebelum mendapatkan data yakni melakukan 

Pengumpulan data,adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti dalam tesis ini yaitu : 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis 

berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan alat indra.52 

Dimana Observasi atau pengamatan merupakan metode yang digunaka dengan 

                                                 
52Sutrisno Hadi, Metodologi research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1982), h. 136. 
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mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang merupakan objek penelitian 

sementara berlangsung di lokasi penelitian.53 

Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian yakni di 

Kabupaten Bantaeng Kecamatan Uluere untuk kemudian melihat secara langsung 

proses Praktek Rahn Tasjilyyang dilakukan oleh masyarakat setempat dan akan 

disesuaikan akad yang dilakukan dengan praktek yang dijalankan apakah sudah 

sesuai dengan Hukum Islam. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan jalan komunikasi antar pengumpul data (pewawancara) dengan 

sumberdata (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung 

ataupun tidak langsung. Dalam metode wawancara tidak langsung biasanya 

menggunakan daftar pertanyaan yang kemudian dikirimkan kepada responden, dan 

responden menjawab pertanyan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara 

tertulis, kemudian mengirimkan kembali daftar pertanyaan yang telah dijawab oleh 

responen sebagaisumber data tersebut kepada peneliti. Secara langsung, wawancara 

dilakukan dengan cara face to face yang berarti (pewawancara) bertemu dan 

berhedapan langsung dengan responden untuk kemudian menanyaakan hal-hal 

berupa data yang dibutuhkan yang kemudian data yang telah diperoleh dicatat oleh 

peneliti selaku pewawancara.54 

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara yang 

tidak berstruktur (unstructured interview), yang memiliki arti wawancara yang 

dilakukan tidak terikat pada pedoman wawancara yang telah tersusun dan lengkap 

                                                 
53A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. 

IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 384 
54Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), h. 72. 
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untuk pengumpulan datanya. Melainkan hanya menanyakan seputar garis-garis 

besar dan keadaan permasalahan yang kemudian akan ditanyakan.55 

Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara yang ditujukan 

kepada masyarakat yang ada pada Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng yang 

melakukan praktek ar-Rahn  (Gadai Tanah). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian tesis ini yang disesuaikan dengan data-data yang 

dipergunakan peneliti. 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mencari 

konsepsi- konsepsi, teori-teori pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat 

dengan pokok permasalahan. Kepustakaan yaitu berupa karya ilmiah yang 

dikeluarkan oleh para sarjana laporan lembaga, serta sumber literatur pendukung 

yang lainnya.56 

 

E. Instrumen Penelitian  

Untuk kemudian memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian perlu 

adanya peran Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atay fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam 

melakukan penelitian lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat dan 

sistematis yang lebih mudah diolah.57Adapun instrumen peneliti yang digunakan 

yakni peneliti, pedoman observasi, pedoman wawancara, serta data dokumentasi. 

                                                 
55Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 233-234. 
56Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: UMS 

Press, 2004), h. 47. 
57Suharismi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 101. 
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1. Peneliti  

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif karena 

dalam penggalian informasi dan eksplorasi data di lapangan dilakukan oleh peneliti. 

Peneliti sebagai human instrumen yang memiliki fungsu dalam fokus penelitian, 

serta mengolah informasi sebagai sumber data, baik memilih data, mengumpulkan 

data, menilai kualitas data, menafsirkan dan kemudian membuat kesimpulan atas 

seluruh datang yang diperoleh.58 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang 

digunakan peneliti dalam melakukan dialog langsung dengan para subjek yang 

berkaitan dengan penelitian. Yang dimana pedoman wawancara merupakan peta 

bagi para peneliti agar tetap konsisten dan serasi dengan litearure agar mendapatkan 

hasil yang sebagaimana dibutuhkan. 

3. Data Dokumentasi 

Data dokumentasi yakni alat bantu dalam melakukan penelitian dengan 

mengabadikan objek yang diteltti yang kemudian sebagai pembuktian yang 

menerangkan bahwa peneliti benar telah melakukan penelitian dan yang kedua 

sebagai penguat keabsahan dari data yang sebelumnya diterangkan melalui litearure 

terkait. 

F. Teknik  Pengelolaan dan Analisis Data 

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan data 

berdasarkan literature pendukung, pada akhirnya akan dianlisis dan kemungkinkan 

diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah ditetapkan 

pada semula. Untuk memudahkan analisis, data yang diperoleh terlebih dahulu haru 

                                                 
58Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dn Strategi, (Bandung: Angkasa, 

2006), h. 85. 
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melakukan pengolahan data tersebut karena data yang baru dari sumber pastinya 

belum teratur dengan benar, belum diklasifikasikan, atau beluk dikategorikan.59 

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif 

yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliyi menggunakan metode 

pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudia dapat diteukan bahwa analisi 

data adalah proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang 

merupakan data yang diperlukan dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, dan hasil penelitian 

atautemuannya dapat kemudian diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam beberapa 

kategori yang ada mulai dari kategori data yang berisfat primer hingga data yang 

bersifat sekunder, yang kemudian menjabarkannya dalam beberapa poin, 

melakukan analisis, menyusun pola, memilih data yang relevan atau penting, dan 

kemudian pada bagian akhir membuat kesimpulan yang utuh.60 

Data yang telah diperoleh sebelumnya melalui penelitian kemudian diolah 

secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan cara 

reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data atau sampai pada penarikan 

kesimpulan. 

1. Data Reducion (Reduksi Data) 

Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup 

banyak yang perlu untuk kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Dalam melakukan 

reduksi data perlu dilakukan analisis data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilah data yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

                                                 
59Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), h. 117. 
60Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 244. 
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lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.61 

2. Data Displey (Pengajian Data) 

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan. Dimana penyajian data 

dalam hal ini adalah informasi yang berdasar pada data yang diperoleh dari Praktisi 

Gadai yakni masyarakat di kabupaten Bantaeng Kecamatan uluere yang telah 

disesuaikan sebelumnya dengan fokus penelitian kemudian untuk disusun secara 

baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu masalah yang 

diteliti. 

3. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi data yang dilakukan serelah berbagai informasi dan data 

dibandingkan, kemudian dicari hasil yang paling sesuai dengan pokok materi 

penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah 

diambil dengan data pembanding terdahulu, melakukan proses pengecekan ulang, 

mulaidari pelakanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kemudian diakhir membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan 

sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validasi internal 

(uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitasi, dan objektifitas 

(confirmability). Dimana proses ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran 

mengenai kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan menggunakan teknik 

triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.100 

Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian kebasahan data yang ditemukan 

dengan mebandingkannya dengan metode atau sumber data yang lain. Dengan 

                                                 
61Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 247. 
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menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan chek and recheck hasil 

temuannya dengan jalan mebandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan 

teori, untuk itu kemudoan peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai 

berikut: 1) mengajukan berbagai macam cariasi pertanyaan; 2) melakukan 

pengecekan dengan berbagai macam sumber data; 3) memanfaatkan berbagai 

metode agar pengecekkankepercayaan data dapat dilakukan.62 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui 

beberapa sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua atau 

lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan, 

sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan 

melakukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam kurun waktu yang berlainan. 

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data 

dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. 

Mislanya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek kembali dengan 

metode observasi atau dokumentasi. 

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan uji terhadap kredibilitas 

data dengan mengecek data yang telah diperileh dengan periode waktu yang 

berbeda-beda. Karena dimungkinkan ada perubahan hasil setelah beberapa periode 

waktu yang telah dilewati oleh narasumber. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62M. Djunaidy Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 323. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Kecamatan 

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi 

Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05-º21’15” LS sampai 

05º34’3” LS dan 119º51’07” BT sampai 120º51’07”BT. Membentang antara Laut 

Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 

sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km. Secara umum 

luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km2. 

Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut: 
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten 

Gowa dan Kabupaten Sinjai. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto 

Tabel 4.1 Posisi geografis kabupaten Bantaeng menurut kecamatan 

Kecamatan Bujur Lintang Ketinggian 

(mdpl) 

Bissappu 119054’47” BT 05032’54” LS 25 – 100 m 

Uluere 119054’47” BT 05026’46” LS 500 – 1000 m 

Sinoa 119055’39” BT 05030’10” LS 100 – 500 m 

Bantaeng 119056’58” BT 05032’37” LS 25 – 100 m 

Eremerasa 119058’45” BT 05031’07” LS 500 – 1000 m 

Tompobulu 120002’26” BT 05027’08” LS 500 – 1000 m 

Pajukukang 120001’08” BT 05033’30” LS 25 – 100 m 

Gantarangkeke 120002’19” BT 05030’01” LS 300 – 500 m 

 

Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, merupakan salah satu kecamatan 

lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM – 

MP ), dimana kecamatan Ulu Ere terletak + 17 Km dari ibu kota Bantaeng yang 

terdiri dari 6 desa dan 20 Dusun dengan jumlah penduduk  22.665 Jiwa dengan 

rincian Laki-Laki  11.340  Jiwa dan Perempuan  11.325 Jiwa dengan luas wilayah 

65,31 Km2. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Desa se- Kecamatan Uluere 

No. 

Urut 

Nama Desa Jumlah Pendudul 

L P Jumlah 

1. Bonto Lojong 1688 1666 3354 

2. Bonto Marannu 832 851 1683 

3. Bonto Tangnga 571 538 1109 

4. Bonto Daeng 994 1009 2003 

5. Bonto Tallasa 1288 1303 2591 

6. Bonto Rannu 5967 5958 11925 

Total 11340 11325 22665 

Kecamatan Ulu ere berbatasan dengan sebelah : 
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-    Utara  : Kab.Sinjai  

-    Timur  : Kec.Tompobulu dan Kec.Eremerasa 

-    Selatan  : Kec. Sinoa dan Kec. Bisappu 

-    Barat  : Kab.Jeneponto 

Desa-desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Ulu ere adalah : 

1. Desa Bonto Rannu 

Awal mula terbentuknya Desa Bonto Rannu hasil pemekaraan dari Desa 

Bonto Mate’ne. Dan pimpinan itu dari periode ke periode akan diadakan pemilihan 

untuk menentukan bahwa siapa lagi yang berhak memimpin Desa tersebut. Jadi 

pimpinan Desa Bonto Mate’ne yang pertama pada tahun 1972 adalah: 

a. Tahun 1972-1975 adalah Tanra Tutu 

b. Tahun 1975-1978 adalah Azis Umar 

c. Tahun 1978-1981 adalah H. Lambo Amir 

d. Tahun 1981-1986 adalah Tanra Tutu 

e. Tahun 1995-1999 adalah H. Sahabuddin 

f. Tahun 1999-2005 adalah H. Usri  

Jadi setelah dilihat dari segi aspek Desa Bonto Mate’ne terutama dari segi 

luas wilayah dan pertambahan penduduk semakin meningkat dari tahun ketahun 

akan bertambah dan kualitas penduduk sangat meningkat dan pelayanan pemerintah 

mulai terbatas maka Desa Bonto Mate’ne dimekarkan lagi yaitu pada tahun 1995 

yang mana pada waktu itu masyarakat mengangkat satu nama Desa Bonto Rannu 

atau A’rannu-rannu Ambuntuli, I anne pembentukan desayya ri pammelangan 

(Masyarakat Gembira Ria menjemput pemekaran desannya di Pammelangan). 

Struktural pemerintahan Desa Bonto Rannu merupakan Desa Persiapan 

selam 3 Tahun sampai menjadi desa depenitif, dan pada masa pemerintahan bapak 

Arifuddin waktu itu desa Bonto Rannu terbagi atas 2 dusun, yaitu Dusun 
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Pammelangan dan Dusun Tanetea. Dan setelah masa pemeritahan bapak Arifuddin 

ini berakhir mulai dari desa persiapan sampai depenitif selama 8 tahun maka tepat 

pada bulan februari 2005 masyarakat desa Bonto Rannu secara umum kembali 

calon kepala desa, dimana pada waktu itu duduk 4 orang calon kepala desa yang 

tersebut namanya dibawah ini: 

a. H. Arifuddin 

b. Mursalim 

c. Jumasing  

d. Nuryanti 

dari pemilihan diatas maka yang memperoleh suara terbanyak adalah 

jumasing untuk dipercayakan atau dipilih masyarakat banyak memimpin Desa 

Bonto Rannu kedepannya selama 8 tahun dari 2005-2010. 

Jalanan Desa Bonto Rannu awalnya mulai dirintis sekitar 1971-1975 yang 

mana pada waktu itu Desa Bonto Mate’ne, Desa Bonto Tallasa, Desa Bonto 

Langkasa akan bersama-sama masyarakat Dusun Pammelangan membantu 

merintis jalan itu. Dan diperkirakan tahun 1980an anak KKN dari Unhas dan IKIP 

telah bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Bonto Mate’ne sangat antusias 

membantu merintis jalan tersebut dan kemudian pengaspalan jalan masuk ke desa 

Bonto Rannu pada tahun 1991. 

Gambar 4.1 

Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto  Rannu  kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng 
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Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto  Rannu  kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng yaitu: 

1. Kepala Desa    : Abd. Kadir 

2. Sekertaris Desa   : Rahman 

3. Kasi Pemerintahan    : Dewi Sartika 

4. Kasi Kesejateraan   : Nuraeni 

5. Kasi Pelayanan    : Suhardi 

6. Kaur TU dan Umum  : Kaharuddin 

7. Kaur Keuangan    : Hastuti 

8.  Kepala Perencanaa   : Sudirman 

9. Pelaksana Kewilayaahan 

Kepala Dusun Tanetea  : Herman 

Kepala Batunapara   :Kasmawati 

 

Tabel. 4.2 

Data Pekerjaan Masyarakat Desa Bonto Rannu 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 250 
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2. Peternak - 

3. Pedagang 28 

4. Pegawai Negeri Sipil 4 

5. Polri - 

6. TNI 3 

7. Angkutan Umum (Sopir) 3 

8. Jual Barang Campuran 13 

9. Buruh 4 

10. Guru - 

11. Karyawan 32 

12. Security 1 

Total 338 

 

2. Desa Bonto Tallasa 

 Desa Bonto Tallasa adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan 

Uluere Kabupaten Bantaeng, awalnya Desa ini adalah salah satu Dusun yaitu 

dusun Bungloe yang ada di Desa Bonto Mate’ne yang saat itu masih ada di 

Kecamatan Bissappu, Pada tahun 1989 seiring dengan perkembangan 

penduduk maka pemerintah daerah bersama masyarakat menginisiasi 
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pembentukan Desa persiapan Bonto Tallasa, Desa ini pertama dipimpin oleh 

H.Tanra Tutu yang pada saaat itu beliau juga memimpin Desa Bonto Mate’ne  

 Pada tahun 1994-2002 desa persiapan Bonto Tallasa di resmikan 

menjadi desa depinitif. Kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa pertama 

pada tanggal 27 Desember 1994. Dan terpilihlah Zulhafid Tanra sebagain 

kepala Desa pertama setelah menjadi desa defenitif pada periode 1995-2002, 

Zulhafid ini adalah salah satu seorang putra H. Tanra Tutu, beliau memimpin 

bonto Tallasa sekitar 8 tahun. 

Pada tahun 2003, Desa Bonto Tallasa melakukan pemilihan Kepala 

Desa yang kedua, pada tanggal 27 November 2003 , maka terpilihlah St. 

Nurjannah untuk periode 2004-2008, St. Nurjannah adalah Istri dari Zulhafid 

tanra atau menantu dari H. Tanra Tutu. Pada tahun 2005 Kecamatan Uluere di 

mekarkan lagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Ulu Ere dan 

Kecamatan Sinoa, Desa Bonto Tallasa tetap berada dalam wilayah Kecamatan 

Ulu Ere yang tediri dari enam Desa lainnya. 

Kemudian Pada tahun 2009 diadakan lagi pemilihan kepala Desa yang 

ketiga kalinya maka terpilihlah Rahman sebagai kepala desa untuk periode 

2009-2014, dengan  terpilihnya beliau maka Desa Bonto Tallasa memekarkan 

menjadi empat Dusun  

1. Dusun Batusodong 

2. Dusun Bata-batayya, 

3. Dusun Bungloe, 

4. Dusun Senea, 

Kebijakan ini dilakukan dengan upaya pemerataan kesejahteraan dan 

memudahkan mengorganisir masyarakat Desa Bonto Tallasa Secara Umum, 

Pada Tahun 2012 dibawah kepemimpinan Rahman kembali menambah 
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Dusun Menjadi 5 Dusun. Dusun Baru ini bernama Dusun Kampung Beru, 

dengan harapan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa Bonto 

Tallasa Lebih efektif dan efesien. 

Dan pada tahun 2015 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa yang 

keempat kalinya bertepatan pada tanggal 26 Agustus 2015, maka terpilihlah 

H. Basing Sebagai Kepala Desa Baru. Dengan terpilihnya beliau mempunyai 

tugas utama yaitu merancang RPJM Desa Bonto Tallasa dalam jangka waktu 

6 tahun. Dan pada tahun 2021 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa yang 

kelima kalinya bertepatan pada tanggal 27 oktober 2021, maka terpilihlah 

Thamrin Tanra Sebagai Kepala Desa Baru. Dengan terpilihnya beliau 

mempunyai tugas utama yaitu merancang RPJM Desa Bonto Tallasa dalam 

jangka waktu 6 tahun. 
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Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto Tallasa kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng yaitu: 

1. Kepala Desa   : Thamrin Tanra 

2. Sekertaris Desa   : Agus Salim 

3. Kasi Pemerintahan    : Jumriani Saleh 

4. Kasi Kesejateraan   : Abdul Malik 

5. Kasi Pelayanan    : Hasnianti 

6. Kaur TU dan Umum  : Ambo Dodding 

7. Kaur Keuangan    : Safaruddin 

8.  Kepala Perencanaan   : Kasmawati 

9. Pelaksana Kewilayaahan 

Kepala Dusun Batu Sodong : Naufal Hasibi Kurniawan 

Kepala Bata-Bataya  : Ismail 

Kepala Dusun Senea   : Rahman 

Kepala Kampung Beru  : Hasriati 

Kepala Dusun Bungloe  : Ruma 

 

Tabel. 4.3 

Data Pekerjaan Masyarakat Desa Bonto Tallasa 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 560 

2. Buruh Tani 14 

3. Pegawai Negeri Sipil 25 

4. Pedagang Barang Kolontong 1 
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5. Peternak 2 

6. TNI 1 

7. Petugas Medis 3 

8. Tukang Batu 12 

9. Buruh 37 

10. Sopir 29 

11. Karyawan 34 

12. Pelaut 1 

13. Honorer 58 

14. Ibu Rumah Tangga 714 

15.  Perangkat Desa 14 

16. Tukang Las 1 

17. Tukang Listrik 1 

18.  Wiraswata 72 

Total 1.579 

 

3. Desa Bonto Tangnga 
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Awalnya Desa ini adalah sebuah kampong kecil yang berada diwilayah 

Desa Bonto Marannu yang bernama kampong talakayya dimana pada saat itu 

dipimpin oleh Jampu Daeng Ngareng.  

Pada tahun 1967 pemerintah Desa Bonto Marannu berinisiatif menyatukan 

kampung talakaya dengan Kampung Loka menjadi satu kampung yang nantinya 

diberi nama Lingkungan Lokkaya, karena menagnggap kampong Talakaya tidak 

terlalu luas untuk dijadikan satu lingkungan. Setelah terbentuk menjadi satu 

lingkungan (Lokaya) maka diadakanlah pemilihan kepada kampong (Lingkungan) 

yang mana kandidat yang diusung masing-masing ada dari perwakilan kampong 

Talakaya dan Kampung Loka. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan taraf kehidupan 

masyarakat semakin meningkat maka pemerintah bersama masyarakat 

merencanakan desa persiapan.  

Pada tahun 1980 rencana masyarakat untuk menjadikan Talakaya menjadi 

desa persiapan ternyata direstui oleh pemerintah kabupaten. Kemudian pada waktu 

itu dengan pertimbangan beberapa unsur masyarakat, disepakatilah nama desa 

yakni Desa Bonto Tangnga yang dipimpin oleh seorang putra daerah yamg 

dianggap berkompeten dalam memimpin masyarakat Desa Bonto Tangnga yang 

bernama Achmad suami dari  ipar H. Mustari.  

Asal mula mengapa dinamakan Desa Bonto Tangnga, Bonto berasal dari 

bahasa makassar yang artinya bukit sementara di daerah Talakaya merupakan 

daerah yang berbukit-bukit maka tidaklah salah jika nama desa ini diawali dengan 

kata Bonto (Bukit). Kemudian kata Tangnga juga berasal dari bahasa makassar 

yang artinya pertengahan (Tengah) yang mana letak daerah ini berada diantara dua 

gunung yaitu Gunung Loka dengan Gunung Sapabintoeng selain itu juga di perkuat 

dengan fakta bahwa posisi daerah ini berada di tengah-tengah dari semua desa pada 
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saat masih termasuk wilayah kec. Bissappu. Dengan demikian serta beberapa latar 

belakang sejarah maka dinamakan desa ini dengan nama Desa Bonto Tangnga. 

Gambar 4.3 

Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto  Tangnga  Uluere 

Kabupaten Bantaeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto  Tangnga kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng yaitu: 

1. Kepala Desa   : Mahmuddin, S.Pd, M.Pd 

2. Sekertaris Desa   : Baso Bakkara 

3. Kepala urusan keuangan  : Maria 

Staf      : Nurhayati 

      : M. Danial 

4. Kepala Urusan Perencanaan : Riswanto, SE 

Staf     : Risnawati Ais 

5. Kepala Urusan Tu dan Umum : Salmawati, S.Pd 

Staf     : Wahyudi Ramadhan 

6. Kepala seksi Pemerintahan  : Risnawati 

Staf     : M. Danial 
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7. Kepala Seksi Kejahteraan   : Seruni 

Staf      : Kartini 

8.  Kepala Seksi Pelayanan  : Sulviana, SP 

Staf     : Sudirman 

Staf     : Supriadi 

Staf     : Nurcaya 

9. Pelaksana Kewilayaahan 

Kepala Dusun Bunggung Barua : Arifin 

Kepala Dusun Talakaya   : Muh. Amir 

 

 

 

 

Tabel. 4.4 

Data Pekerjaan Masyarakat Desa Bonto Tangnga 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Petani  

2. Buruh Tani  

3. Pegawai Negeri Sipil  

4. Pedagang Barang Kolontong  

5. Peternak  

6. TNI  
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7. Petugas Medis  

8. Tukang Batu  

9. Buruh  

10. Sopir  

11. Karyawan  

12. Pelaut  

13. Honorer  

14. Ibu Rumah Tangga  

15.  Perangkat Desa  

16. Tukang Las  

17. Tukang Listrik  

18.  Wiraswata  

Total  

 

4. Desa Bonto Daeng 

Desa Bonto Daeng dahulu adalah sebuah kampong kecil keberadaan tempat 

tinggal atau rumah penduduk masih terpencar-pencar yang diberi nama  kampong 

Pa’lipungan, tepatnya pada tahun 1920 yang dipimpin oleh Jannang Puro’ atau 

biasa disebut kepala kampong. Dua belas tahun kemudian tepatnya 1932 kampung 
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Pa’lipungan diubah menjadi kampung Tamaona yang berarti Tama’onang’ artinya 

dikampung ini masalah-masalah silih berganti dan hampir tidak ada ujung 

pangkalnya, masalah kecil menjadi besar dan tiada habisnya. 

Struktur pemerintahan Desa Bonto Daeng pada awal berdirinya dimulai dari 

desa persiapan sampai menjadi Desa defenitif yang terbagi menjadi dua dusun: 

duseun Tamaona dan Dusun Lembang-Lembang dimana kepala Desa pada saat itu 

adalah Bapak Syamsuddin bin H. Samiun sebagai pejabat kepala Desa pertama. 

Namun seiring pertambahan penduduk semakin meningkat maka Desa Bonto 

Daeng pada mulannya hanya dua Dusun, akhirnya dibagi menjadi 6 Dusun yaitu; 

Dusun Tamaona, Dusun Bungayya, Dusun Borong Tangga, Dusun Lembang-

Lembang, Dusun Lapparaka sampai Sekarang. 

Setelah masa jabatan Bapak Syamsuddin berakhir pada bulan februari 2005, 

maka diadakan pemilihan kepala Desa kedua kalinya, dan pada pemilihan tersebut 

Bapak M. Nawir HM terpilih menjadi kepala Desa dan mendapat kepercayaan 

untuk memimpin Desa Bonto Daeng periode 2005-2010. 

Dalam wilayah Desa ini sejak tahun 1965 pendidikan ini sudah masuk yaitu 

sekolah rakyat (SR) selanjutnya pada tahun 1965 diubah menjadi sekolah dasar 

(SD) walaupun masih dibawah kolong rumah, kemudian pada tahun 1967 dibangun 

sekolah terbuat dari kayu (Semi sementara) sekolah ini dipakai selama tujuh tahun 

kemudian pada tahun 1974 atas instruksi presiden sekolah tersebut menjadi sekolah 

Inpres tamaona, selanjutnya pada tahun 1980 SD Inpres Tamaona dibangun secara 

permanen beserta tiga unit perumahanan guru, kemudian pada tahun 1986 karena 

sangat sulit dijangkau oleh Dusun lain khususnya Dusun Borong Tangga dan 

Lembang-Lembang maka pemerintah berinisiatif membangun SD Inpres Paranga 

pada tahun 1982 yang dipakai sampai hari sekarang. 
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Desa Bonto Daeng merupakan bagian dari pemerintahan Kecamatan 

Uluere, terletak 18 km dari Ibukota Kabupaten, dan memiliki jarak dari Ibukota 

Kecamatan 2,5 km, yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat maupun 

roda dua bahkan hanya berjalan kaki. Desa Bonto Daeng mempunyai Luas wilayah 

1.047Ha atau 10,47 km2, yang secara geografis Desa Bonto Daeng berbatasan 

dengan: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kassi Kabupaten Jeneponto 

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bonto Tallasa 

c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bonto Tangnga 

d. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bonto Marannu 

 

 

 

Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto  Daeng  kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng yaitu: 

1. kepala Desa    : Nawir, S.Ap 

2. Sekertaris Desa   : Rabbi, S.Ap 

3. Kasi Pemerintahan    : Syamsir, SP 

Staf      : Nengsi 

4. Kasi Kesejateraan   : Saharuddin 

Staf     : Eko Wahyudi 

5. Kasi Pelayanan    : Nurhikmah, SP 

Staf     : Narti 

6. Kaur TU dan Umum  : Salma SE 

Staf     : Sukmawati 

7. Kaur Keuangan    : Kartini. S 
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Staf      : Rahmawati 

8.  Kepala Perencanaa   : Nursyam, S.AP 

Staf     : Jumrah 

9. Pelaksana Kewilayaahan 

Kepala Dusun Tamaona  : Muchsin Ikhsan 

Kepala Dusun Lapparaka   : Rudding 

Kepala Dusun Bungayya  : Abd. Karim 

Kepala Dusun Borong Tangnga  : Rabali 

Kepala Dusun Borong Tangnga  : Juma 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto  Daeng  kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng 
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Tabel. 4.5 

Data Pekerjaan Masyarakat Desa Bonto Daeng 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 445 

2. Buruh Tani 52 

3. Buruh Migrasi 41 

4. Pedagang Barang Kelontong 28 

5. Pegawai Negeri Sipil 11 

6. TNI 2 

7. Petugas Medis 7 

8. Tukang Batu 4 

9. Pensiunan  1 

10. Pelajar 686 

11. Karyawan 12 

12. Tukang Kayu 2 

13. Honorer 23 

14. Ibu Rumah Tangga 436 

15.  Perangkat Desa 10 
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16.  Wiraswata 48 

Total 1.808 

 

5. Desa Bonto Marannu 

Desa Bonto Marannu Dapat dikenal secara singkat dan terperinci tentang 

terbentukanya dan berdirinya Desa Bonto Marannu, maka dari semua pihak yang 

menginginkan mengenal sesuatu sehingga dapat mencurahkan tinjauan pemikiran 

yag dapat dituangkan dalam stuatu jalinan pengenalan batin antara pembinaan dan 

masyarakat Desa Bonto Marannu bertambah lebih akrab dan lebih terarah sehingga 

terwujud cita-cita yang diinginkan yaitu pembangunan fisik dan non fisik yang 

terarah. 

 Untuk tidak terlalu jauh kami menguraikan sejarah-sejarah Desa Bonto 

Marannu, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa: 

a. Bonto  Mengartikan  Bukit 

b. Marannu mengartikan Gembira 

Sehingga dapat dijadikan suatu kalimat bahwa: semua orang yang datang 

keatas bukit selalu gembira, karena hawanya yang sejuk dan potensi ekonominya 

cukup memungkinkan. Berarti masyarakat Desa Bonto Marannu mengharapkan 

dari semua sektor pembangunan fisik maupun non fisik dapat lebih dikembangkan 

sesuai dengan potensi ekonomi yang ada, sehingga masyarakat Desa Bonto 

Marannu dapat Lebih maju dan berkembang. 

Kepada semua pihak diharapakan agar program yang ada supaya sebagian 

dapat diarahkan ke Desa Bonto Marannu. Karena keberhasilan masyarakat dapat 

tercepai bila dari semua sektor pembangunan dapat terbina dan terarah serta 

berkesinambungan. 
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Pemerintah Desa Bonto Marannu Sampai Tahun 1968 masih tergabung 

pada ketiga Desa yang pemerintahannya di jabat Oleh Makmun Dg. Naba, 

kemudian di serah terimakan kepada Abdul Salam Pa’ba, selanjutnya dijabt oleh 

saudara Salam Pasauri, dan kemudian Tanra Tutu, selanjutnya Mappi Dg Tengu, 

selanjutnya kepada saudara Tolleng, selanjutnya saudara Syamsuddin, selanjutnya 

dijabat oleh Anwar Tolleng, selanjutnya dijabat oleh Ahmad Jident, dan 

Selanjutnya dijabat oleh Hamzah Samad, dan selanjutnya dijabat oleh Bahar Majid 

dan salanjtnya dijabat oleh Kasman Upa, sampai sekarang. 

Wilayah Desa Bonto Marannu sampai tahun 1968 masih meliputi Desa 

Bonto Mate’ne dan Bonto Tangnga setelah itu 1982 di mekarkan menjadi dua Desa 

yaitu: 

a. Desa Bonto Marannu (sebagai desa Induk) 

b. Desa Bonto Tangnga (sebagai desa persiapan) 

Semula Desa Bonto Marannu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng 

mempunyai lima dusun antara lain: 

a. Dusun Loka 

b. Dusun Ujung 

c. Dusun Cipar 

d. Dusun Tamaona 

e. Dusun Talakaya 

Tapi pada tahun 1985 Desa Bonto Marannu dimekarkan menjadi dua Desa yaitu: 

a. Desa Bonto Tangnga  

b. Desa Bonto Marannu 

Kemudian Desa Bonto tangnga meliputi: dusun Tamaona dan dusun 

Talakaya sedangkan Desa Bonto Marannu meliputi. Dusun Ujung, dusun Loka, 

dusun Cipar, Dan pada tahun 1978 desa Bonto Marannu menjadi empat dusun yaitu: 
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a. Dusun Loka 

b. Dusun ujung 

c. Dusun Cipar 

d. Dusun Lannying 

Dusun Lannying atau dusun yang baru terletak dikampung “Buakang 

Paliang” yang berbatasan dengan Kabupaten Je’neponto, Dusun ini terbagi dua 

RW, yaitu RW II PKMT, RW I Buakang Paliang, PKMT adalah pemukiman 

masyarakat terasing yang dibina oleh kantor sosial Kabupaten Bantaeng mulai tahu 

1982 sampai tahun 1985. Untuk luas Desa Bonto Marannu Kecamatan Bissappu 

seluas:3.747. Ha. Dan pada tahun 2009 Desa Bonto Marannu menjadi empat dusun 

yaitu: 

a. Dusun Bara Batua 

b. Dusun Selayar 

c. Dusun Loka 

d. Dusun Gunung Loka 

Desa bonto Marannu terletak diwilayah pemerintahan Kecamatan Uluere 

kabupaten Bantaeng, Jarak dari Ibu kota Kecamatan ± 100 M dan jarak dari Ibukota 

kabupaten ± 24 Km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh 

kekota kecamatan  1 menit, dan ± 45 menit menuju Ibu kota kabupaten. 

Luas wilayah desa Bonto Marannu ± 1248 Km2 dengan batas wilayah 

sebagai berikut : 

1. Sebelah Barat  : Kabupaten Je’neponto 

2. Sebelah Timur  :  Desa Bonto Tangnga 

3. Sebelah Utara  : Desa Bonto Lojong 

4. Sebelah selatan  : Desa Bonto Daeng 

Gambar 4.5 
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Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto  Marannu  kecamatan 

Uluere Kabupaten Bantaeng 
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Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto Marannu kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng yaitu: 

1. kepala Desa    : Kasman 

2. Sekertaris Desa   : Hanafiah, S.Sos 

3. Kasi Pemerintahan    : Supriadi 

4. Kasi Kesejateraan   : Hermawati 

5. Kasi Pelayanan    : Salmawati, S.E 

6. Kaur TU dan Umum  : Dwi Indriani 

7. Kaur Keuangan    : Mulyadi 

8.  Kepala Perencanaan   : Ika Nurlaela 

9. Pelaksana Kewilayaahan 

Kepala Dusun Bara Batua  : M. Nasir 

Kepala Selayar   : Jufri Sangkala 

Kepala Dusun Loka  : H. Rabali 

Kepala Dusun Daulu  : Rusdi Makku 

Kepala Dusun Gunung Loka : Irwandi Saing 

6. Desa Bonto Lojong 

Pada tahun 1997 Di gagas dan di bentuk desa persiapan di mana nama 

desanya di ambil dari nama gunung yang di sebut bonto lojong. Desa persiapan 

Bonto Lojong di jabat oleh bapak Amiruddin Saing, Pemilihan kepala desa pertama 

dilakukan pada tahun 2000 yang di lanjutkan oleh bapak Amiruddin, S.Sos selaku 

kepala desa yang terpilih selama satu periode, dan pada tahun 2005 terpilih kembali  

untuk periode ke dua. 

Pada Tahun 2011, tonngkat kemimpinan Pegang Oleh Bapak SAMSU 

selama periode 2011-2017. Dan pada Tahun 2018 Desa Bonto Lojong dipimpin 

oleh Bapak Muh Tamrin SE sampai sekarang dengan masa Jabatan 2018-2023. 
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Berdasarkan data disdukcapil kemendagri hingga akhir tahun 2019 terdapat 

3.222 jiwa di Desa Bonto Lojong dengan luas desa secara administratif seluas  

41,45 km2 dan terbagi atas 7 Dusun Yaitu Dusun Bangkeng Bonto, Dusun Lannying 

1, Dusun Lannying 2, Dusun Bissawali, Dusun Buakang Paliang, Dusun Muntea, 

Dan Dusun Kayu Tanning.  

Gambar 4.6 

Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto  Lojong kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng 
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Struktural Organisasi Pemerintah Desa Bonto Lojong kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng yaitu: 

1. kepala Desa    : Muh Tamrin, S>E 

2. Sekertaris Desa   : Muh Aris 

3. Kasi Pemerintahan    : Muh. ANsar 

4. Kasi Kesejateraan   : Saprianto 

5. Kasi Pelayanan    : Salihi 

6. Kaur TU dan Umum  : Tene 

7. Kaur Keuangan    : Jauhari 

8.  Kepala Perencanaan   : Rustam 

9. Pelaksana Kewilayaahan 

Kepala Dusun Lanyying 1  : Makka 

Kepala Lanyying 2   : Nurmin 

Kepala Dusun Bissawali  : Ambo Azis 

Kepala Dusun Buakang Paliang : Saharuddin 

Kepala Dusun Bangkeng Bonto : Sangkala 

Kepala  Dusun Kayu Tanning : Akbar 
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Gambar 4.6 

Struktural Organisasi Pemerintah   kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng 
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B. Praktek ar-Rahn (Gadai Tanah) yang dilakukan masyarakat di Kecamatan 

Ulue re Kabupaten Bantaeng 

Transaksi utang piutang adalah sebuah hal yang tak lazim lagi dikalangan 

masyarakat. Banyak kalangan masyarakat yang memilih alternatif ini jika ada 

keperluan mendesak yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan uang saat itu 

juga.  

Begitupun yang dilakukan masyarakat di kecamatan uluere kabupaten 

bantaeng. Utang piutang yang dilakukan di masyarakat setempat membutuhkan 

proses yang cepat dan mudah, maka dari itu masyarakat lebih memilih 

meminjamkan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk memenuhi 

keperluaannya di bandingkan dengan mereka melakukan transaksi utang pituang di 

instansi tertentu seperti bank atau pembiayaan lainnya.  

Dalam melakukan transaksi utang piutang masyarakat terbiasa melakukan 

tradisi yang disebut dengan sanra. Dimana dalam transaksi utang piutang (Qard) 

biasa mengandeng akad gadai (rahn). Masyarakat sudah membiasakan tradisi ini 

terjadi karena menganggap akan lebih mengurangi resiko yang akan terjadi seperti 

orang yang melakukan utang piutang tersebut lari dan tidak bertanggung jawab 

dengan amanah yang telah diberikan. 

Dalam proses transaksi utang piutang (qard) yang bergandengan dengan 

akad gadai (rahn) dilakukan dengan niat tolong menolong antara seksama, demi 

meringangkan orang yang membutuhkan maka masyarakat disana meminjamkan 

dengan catatan ada yang menjadi bahan jaminan yakni kebiasaan masyarakat disana 

menjaminkan tanah/kebun. Karena notabennya masyarakat di kecamatan uluere 

adalah daerah perkebunan yang mayoritasi masyarakat berprofesi sebagai petani. 

Ini dikuatkan dengan penyampaian salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa: 

“Masyarakat disini itu melakukan utang piutang dengan niatnya ingin saling 
tolong menolong akan tetapi tingginya kekhawatiran dan ingin mengurangi 
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resiko maka harus ada yang dijaminkan supaya merasa aman. Dan yang biasa 
digadaikan itu tanah/ kebun si peminjam”63 
 

Dari hasil wawancara diatas dapat menguatkan bahwa masyarakat lebih 

senang dan lebih merasa aman ketika melakukan transaksi utang putang yang 

dilakukan itu dengan mengadaikan tanah, karena aset yang dimiliki masyarakat 

setempat dan lebih mudah ditinjau adalah tanah kebun. Penulis juga sepakat jika 

hal itu dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga transaksi yang dilakukan 

antara dua belah pihak itu merasa aman, dimana orang yang dipinjamkan merasa 

bahagia karena bisa di tolong dengan waktu yang tepat dan si peminjam juga merasa 

lebih percaya memberikan pinjaman karena ada jaminan yang menjadi pegangan 

ketika suatu saat nanti terjadi hal yang tidak di inginkan. 

Dalam melakukan transaksi gadai tanah (Rahn Tasjily) atau yang biasa 

disebut tradisi sanra tidak ada regulasi khusus yang buat oleh pemerintah atau 

masyarakat setempat. Ini dikuatkan dalam penyampaian oleh salah satu aparat desa 

yang mengatakan bahwa: 

 

“Disini itu pemerintah atau masyarakat tidak ada regulasi khususnya kalau 
mau melakukan tradisi sanra, masyarakat yang ingin meminjam uang 
langsung mencari orang yang dianggap mampu meminjamkan dan 
melakukan perjanjian yang mereka sepakati bersama’’64 
 

Dari penyampaian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan 

transaksi tradisi sanra dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa adanya jalur/ 

regulasi khusus yang harus di penuhi. Dengan alasan ini lah sehingga kebanyakan 

masyarakat lebih menganggap bahwa transaksi tradisi sanra ini lebih 

mengefesienkan waktu dan lebih mudah di bandingkan mereka harus berurusan 

                                                 
63Nurlaela (35 Tahun), Staf Desa Bonto Marannu,  Wawancara, Bantaeng, 10 November 

2022  

64 Hafia(43 Tahun) Sekertaris Desa Bonto Marannu, Wawancara, Bantaeng, 10 November 

2022 
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dengan instansi tertentu yang mengharuskan mereka untuk mememenuhi syarat 

yang wajib mereka stor sebelum diberikan pinjaman.  

“…kalau mau melakukan tradisi sanra disini itu tidak ada ji berkas khusus 
yang harus nah penuhi sebelum melakukan transaksi, itu tergantung ji 
kesepakatan kedua belah pihak, tapi kebanyakan kesepakatannya itu tidak 
ada ji berkas yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi”65 

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh  salah satu staf desa yang ada di desa 

bonto daeng menyatakan bahwa: 

“Tradisi sanra itu dilakukan kebanyakan dengan cara kekeluargaan antara 
kedua belah pihak, dengan bermodalkan asas kepercayaan sehingga tidak 
ada berkas khusus yang harus di penuhi sebelum transaksi kecuali orang-
orang tertentu yang menginginkan adanya perjanjian hitam di atas putih” 66 

Dari penyampaian dari beberapa narasumber diatas penulis dapat mengaris 

bawahi bahwa ketika hendak melakukan transaksi sanra tidak ada berkas khusus 

yang diharuskan untuk di lengkapi sebelum melakukan akad hanya saja tergantung 

pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ada beberapa 

orang yang menginginkan kelengkapan berkas seperti surat perjanjian namun itu 

hanya secuil masyarakat yang mensyaratkan hal tersebut ini disebabkan karena 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sebuah bukti legal berupa 

surat perjanjian yang sah yang disaksikan beberapa pihak dan pemerintah atas 

transaksi yang dilakukan. Ini ditegaskan oleh salah satu kepala desa yang 

menyatakan bahwa: 

“Ketika melakukan tradisi sanra disini kebanyakan orang tidak melakukan 
perjanjian hitam diatas putih sebagai bentuk legalitas/ bukti dari transaksi 
yang dilakukan. Ini dibuktikan dari 10 orang yang melakukan transaksi itu 
hanya 1 atau 2 orang yang menginginkan surat perjanjian tertulis selebihnya 
masyarakat melakukan dengan cara lisan, dan fatalnya banyak masyarakat 
yang melakukan perjanjian lisan tanpa adanya saksi sehingga ketika 
nantinya ada masalah terkait transaksi itu ada pihak yang di rugikan”67 

  Dari penyampaian narasumber diatas dan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penulis bahwa faktor yang menyembabkan masyarakat yang menganggap 

                                                 
65 Maria (35 Tahun) Staf Desa Bonto Tangnga, Wawncara, Bantaeng, 10 November 2022 

66 Kartini (26 Tahun) Staf Desa bonto Daeng, Wawancara, Bantaeng 10 November 2022 
67  Nawir (58 Tahun) Kepala Desa Bonto Daeng, Bantaeng,10 November 2022 
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surat perjanjian itu tidak penting itu disebabkan dengan pemahaman dangan latar 

belakang pendidikan masyarakat. Masyarakat yang tidak mensyaratkan surat 

perjanjian tertulis saat melakukan  transaksi sanra itu adalah masyarakat yang 

notabennya memiliki latar belakang pendidikan yang minim karena mayoritas 

masyarakat di kecamatan uluere itu pendidikan hanya tamat SD atau tidak Tamat. 

Sedangkan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup bagus 

hampir semua mereka melakukan transaksi dengan mensyaratkan adanya surat 

perjanjian tertulis.  

Sehingga banyaknya transaksi sanra yang tidak memiliki bukti fisik yang 

akan dijadikan sebagai pegangan oleh kedua belah pihak yang melakukan 

perjanjian. Ini salah satu yang menjadi penyebab banyaknya penipuan atau 

pengkhianatan yang terjadi dalam proses transaksi tradisi sanra ini karena 

minimnya bukti kuat yang akan dijadikan sebagai landasan bahwa transaksi itu 

betul-betul sudah dilakukan dengan point-point  perjanjian lisan yang telah 

disepakati. Sehingga ketika hendak untuk di tindak lanjuti maka salah satu diantara 

kedua belah pihak akan ada yang dirugikan. 

Dalam tradisi sanra juga dalam penentuan nominal uang pinjaman itu tidak 

mengunakana taksiran yang seharusnya. Masyarakat setempat hanya berlandaskan 

berapa kebutuhan yang dibutuhkan maka itu yang menjadi landasan untuk 

menentukan nominal pinjaman. Ini dikatakan oleh salah satu masyarakat setempat 

bahwa: 

“Ketika hendak melakukan transaksi sanra, dalam penentuan nominal 
pinjaman itu tidak ada taksiran khususnya atau tidak ada metode 
perhitungan yang dilakukan, hanya saja berdasarkan pada berapa kebutuhan 
sipeminjam (rahin) maka itu yang disepakati, tanpa melihat berapa luas 
tanah yang akan dijadikan sebagai jaminan (marhun”)68 

                                                 

68 Caci (57 Tahun) Masyarakat, Wawancara, Bantaeng 10 November 2022  
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 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di kecamatan 

uluere ketika hendak melakukan transaksi gadai tanah atau biasa di sebut dengan 

sanra maka dalam penentuan nominal pinjaman itu tidak berpatokan pada kisaran 

pada umumnya dimana ketika merujuk pada perhitungan yang biasa dilakukan oleh 

pengadaian syariah itu memakai rumus tersebut. 

 Rumus yang diatas tidak belaku dalam penentuan nominal di kecamatan 

uluere karena kebanyakan masyarakat meminjam uang jauh dari harga jual tanah 

tersebut sehingga tidak memerlukan taksiran diatas hanya berlandasakan dengan 

berapa kebutuhan yang di inginkan dan posisi strategis tanah, semakin bagus akses 

tanah maka semakin tinggi pun nilai gadai yang bisa diajukan oleh rahin kepada 

murtahin. Ini dijelaskan oleh salah satu responden yang mengatakan bahwa: 

 “Penentuan jumlah nominal yang diberikan kepada rahin itu tergantung 
kebutuhan mereka berapa namun tetap mempertimbangkan posisi strategis 
tanah yang akan digadaikan, semakin bagus posisi tanah makan semakin 
tinggi jumlah nominan yang bisa didapatkan” 69 

Selain dari harga nominal taksiran ternyatan masyarakat kecamatan uluere 

dalam melakukan transaksi gadai tanah (ar-rahn)/sanra memiliki kebiasaan bahwa 

dalam adanya kesepakatan tidak memasukan persoalan jangka waktu kapan 

pengembalian pinjaman dan transaksi selesai. Ini ditegaskan bahwa: 

 “Masyarakat ketika melakukan transaksi gadai tanah (Ar-Rahn)/ tradisi sanra 
disini itu tidak ada jangka waktunya kapan pinjaman itu dikembalikan, jadi 
kapan pun itu ketika si peminjam sudah mampu mengembalikan uang 
pinjaman tersebut ke sipemberi pinjaman maka sipemberi pinjaman juga 
harus mengembalikan hak kegunaan/ manfaat tanah tersebut ke sipeminjam 
dan saat itu transaksi gadai selesai”70 

Pernyataan responden diatas mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat 

ketika melakukan transaksi gadai tanah ( ar-rahn) tidak memasukan jangka waktu 

berakhirnya transaksi hanya berpatoka kapan kemampuan pemberi gadai (rahin) 

                                                 
69 Nurlaela (35 Tahun), Staf Desa Bonto Marannu,  Wawancara, Bantaeng, 10 November 

2022 

70 Nawir (58 Tahun) Kepala Desa Bonto Daeng, Wawancara, Bantaeng,10 November 2022 
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mengembalikan pinjaman (marhun bii) kepada penerima gadai (murtahin) sehingga 

barang jaminan (marhun) sudah kembali manfaat dan kepemilikannya sepenuhnya 

kepada rahin. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang memberikan patokan 

jangka waktu kapan marhun bii (Hutang) itu harus dikembalikan. 

Dalam gadai tanah (ar-Rahn) atau tradisi sanra dikecamatan uluere status 

dari manfaat marhun itu berpindah ke murtahin. Seperti yang disampaikan oleh 

salah satu masyarakat bahwa: 

“Tanah yang digadaikan itu di kelolah dan diambil hasil panennya sama si 

penerima gadai, jadi sipemberi gadai itu tidak ada haknya terhadap tanah itu 

baik dari pengelolaan atau hasil panen, kecuali si penerima gadai ini 

memberikan izin kepada sipemberi gadai untuk dibantu dikelolahkan dan 

akan ada pembagian hasil”71  

Pemanfaatan Marhun menjadi hak si penerima gadai (murtahin) untuk 

dikelolah dan mendapatkan hasil panen dari tanah yang digadaikan tersebut, 

sehingga si pemberi gadai (Rahin) tidak memiliki hak lagi terhadap tanahnya 

kecuali utang (marhuun bii) sudah lunas.  

“ketika gadai tanah sudah dilakukan maka saat itu juga manfaat dan hasil dari 
tanah tersebut sudah menjadi hak.nya penerima gadai dan si penerima gadai 
itu nerkewajiban untuk membayar pajak tanah tersebut selama tradisi sanra 
masih berlangsung”72 

Dari pemaparan narasumber diatas  penulis memberikan pandangan bahwa 

apa yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan uluere dalam transaksi gadai tanah 

(ar-Rahn) ada penyimpangan-penyimpangan yang mendzalimi salah satu pihak, 

dimana marhun yang harusnya menjadi sumber pengahasilan rahin itu diambil alih 

manfaatnya oleh murtahin sampai  marhun bii lunas. Padahal ketika kita mengkajih 

apa yang menjadi konsep utang piutang itu adalah tolong menolong yang 

seharusnya dilakukan secara ikhlas tanpa adanya imbalan yang lain kecuali apa 

                                                 
71 Caci (57 Tahun) Masyarakat, Wawancara, Bantaeng 10 November 2022 
72 Nawir (58 Tahun) Kepala Desa Bonto Daeng, Wawancara,  Bantaeng,10 November 2022 
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yang menjadi haknya yakni uang pinjaman dikembalikan. Tetapi melihat kasus 

yang terjadi dan bahkan sudah dijadikan sebagai trasisi dalam masyarakat 

dikecamatan uluere ini adalah hal yang keliru dan sudah jelas yang sangat dirugikan 

adalah si pemberi gadai (Rahin). 

Selain dari pemindahan manfaat marhun dari rahin ke murtahin ternyata 

yang dilakukan masyarakat kecamatan uluere adalah proses pemindahan sertifikat 

tanah atau barang yang digadaikan ini tidak dilakukan, dimana sertifikat tanah 

tersebut tetap ada ditangan rahin sebagai pemilik. Ini dijelaskan oleh salah satu 

masyarakat: 

“Tidak ada pemindahan sertifikat dari rahin ke murtahin. Karena sertifikat 
itu tetap dipegang oleh rahin yang berpindah itu hanya pembayaran 
pajaknya dan manfaat dari tanah itu”73  

Pernyataan diatas sejalan juga dengan apa yang dikatakan salah satu staf 

desa yang mengatakan bahwa: 

“ Dalam proses gadai yang terjadi di sini tidak ada yang namanya 
pemindahan sertifikat tanah, hanya bermodalkan kepercayaan dan 
perjanjian baik itu secara tertulis maupun secara lisan”74 

Dari penjelasaan beberapa Responden diatas penulis berpendapat bahwa 

proses gadai yang tidak memindah tangankan jaminan adalah sebuah kekeliuran 

karena ini akan menimbulkan masalah baru apalagi tidak ada perjanjian hitam 

diatas putih maka resiko besar akan didapatkan oleh dua belah pihak dan akan ada 

yang terdzalimi.  

Ketika perjanjian sudah jatuh tempo maka kebanyakan masyarakat di 

kecamatan uluere itu tidak melakukan yang namanya pelelangan, seperti yang 

dikatakan oleh salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa: 

“ketika perjanjian sudah jatuh tempo maka kebiasaan masyarakat disini itu 
melakukan tindakan dengan memperpanjang waktu gadai sampai sipemilik 

                                                 
73Nurlaela (35 Tahun), Staf Desa Bonto Marannu,  Wawancara, Bantaeng, 10 November 

2022  
74 Maria (35 Tahun) Staf Desa Bonto Tangnga, Wawncara, Bantaeng, 10 November 2022 
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tanah (rahin) sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut, ini 
dilakukan karena tingginya toleransi untuk saling meringankan urusan’’75 

Penyampaian responden diatas menyatakan kebanyakan masyarakat di 

kecamatan uluere masih memiliki rasa kekeluargaan tinggi dengan meringankan 

urusan masing-masing, sehingga masyarakat lebih memilih untuk tetap 

melanjutkan gadai dengan perpanjangan waktu saja tanpa adanya pelelang tanah 

dengan konsep gadai yang sesuai dengan yang seharusnya. Akan tetapi sebagian 

masyarakat kecamatan uluere ada yang mengunakan konsep ketika perjanjian sudah 

jatuh tempo maka tanah tersebut di lelang dengan cara penerima gadai (murtahin) 

menambah uang kepada pemberi gadai (Rahin) sesuai dengan berapa taksiran harga 

tanah tersebut. Sehingga tanah (marhun) tersebut berpindah kepemilikan kepada 

penerima gadai (murtahin) karena penerima gadai tidak bisa melunasi pinjaman 

(marhun bii) dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ini 

dijelaskan oleh salah aparatur desa yang mengatakan bahwa: 

“…ada beberapa orang yang memang menjujung tinggi yang namanya 

perjanjian dalam artian ketika perjanjian sudah jatuh tempo maka tindakan 

yang dilakukan itu dengan memberikan uang tambahan kepada pemberi 

gadai (rahin) sesuai dengan harga tanah tersebut sehingga status 

kepemilikan tanah yang digadaikan (marhun) berpindah menjadi milik 

penerima gadai (murtahin). Tetapi hanya sebagian kecil saja karena 

masyarakat disini masih memiliki empati yang besar sehingga mereka tidak 

tega jika memakai konsep seperti itu” 76 

Penjelasan dua responden diatas menyatakan 2 hal yang berkaitang dengan 

perjanjian yang jatuh tempo, dimana mayoritas masyarakat tidak melakukan yang 

namanya pelelangan dengan landasan empati kepada pemberi gadai (rahin) dengan 

                                                 
75 Jumrah (58 Tahun) Masyarakat, Wawancara, Bantaeng, 10 November 2022 
76 Muh Haris (45 Tahun) Sekertaris Desa Bonto Lojong, Wawancara , Bantaeng, 10 

November 2022 
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memberikan toleransi perpanjangan waktu perjanjian sampai pemberi gadai 

(Rahin) mampu mengembalikaan pinjaman (marhun bii) kepada penerima gadai 

(Murtahin). Sedangkan minoritas masyarakat melakukan pelelangan tanah gadai 

(marhun) dengan cara penerima gadai (murtahin) memberikan sejumlah uang 

kepada pemberi gadai (rahin) sesuai dengan taksiran harga dari tanah tersebut 

sehinga status kepemilikan tanah tersebut berpindah kepada penerima gadai 

(murtahin). 

Dari penjelasan hasil wawancara dengan responden diatas maka penulis 

dapat menjelaskan secara garis terkait tradisi yang dilakukan masyarakat kecamatan 

Uluere kabupaten Bantaeng ketika hendak melakukan yang namanya Gadai Tanah 

(Rahin Tasjily) antara lain bahwa: 

1. Akad yang terjadi antara pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai 

(murtahin) 

 Akad yang terjadi antara pemberi gadai (Rahin) dengan penerima gadai 

(murtahin) pada waktu terjadinya utang piutang yaitu adanya persyaratan bahwa 

tanah yang digadaikan akan berpindah manfaat dimana selama utang (marhun bii) 

belum dikembalikan maka semua hasil dari tanah tersebut menjadi hak sepenuhnya 

penerima gadai (murtahin). Maka penerima gadai (Murtahin) berkewajiban untuk 

memodali tanah dan membayar pajak tanah tersebut selama akad gadai (rahn) 

berjalan. 

Antara pemberi gadai (rahin) dengan penerima gadai (murtahin)  

melakukan hanya sekedar akad utang piutang (qard) dan gadai tanah (rahn tasjily) 

tanpa mengkaitkan dengan akad sewa menyewa ( Ijarah).  

2. Yang Melakukan Akad 

 Yang melakukan akad gadai tanah (rahn Tasjily) adalah kedua belah pihak 

yaitu pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). 
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3. Tempat Terjadinya Akad 

 Tempat terjadinya akad biasa dilakukan dirumah penerima gadai 

(Murtahin) dimana Pemberi gadai (rahin) mendatangi rumah penerima gadai 

(murtahin) untuk melakukan proses tawar menawar dan melakukan akad ketika 

sudah sesuai dengan kedua belah pihak.  

Akad tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan berapa hasil yang 

didapatkan setiap panen dengan jangka waktu perjanjian yang disepakati. 

4. Waktu Akad 

Akad dilakukan tanpa memandang waktu hanya berpatokan pada pemberi 

gadai (rahin) membutuhkan uang yang cepat untuk memenuhi kebutuhannya maka 

terjadilah proses pencarian orang yang bisa menjadi target untuk menerima gadai 

tersebut dengan syarat penerima gadai (murtahin) mampu memberikan uang sesuai 

dengan kebutuhan pemberi gadai (rahin). 

5. Penetapan jatuh tempo pengembalian Utang 

 Penetapan jatuh tempo pengembalian dalam akad pemberian utang kepada 

pemberi gadai (rahin) kebanyakan masyarakat tidak menetapkan jatuh tempo 

pengembaliannya hanya berpatokan pada kapan pemberi gadai (rahin) sudah 

mampu melunasi utangnya dengan target waktu yang diberikan, akan tetapi jika 

target waktu yang diberikan tidak mampu untuk dipenuhi maka Penerima gadai 

(murtahin) kebanyakan memberikan toleransi perpanjangan dengan syarat tanah 

gadai (marhun) pun belum  bisa dikembalikan dan akan tetap diambl manfaatnya 

oleh penerima gadai (Murtahin).  

 

C. Analisis Urf tentang Praktek gadai yag dilakukan masyarakat di kecamatan 

uluere kabupaten bantaeng 

Dari pembahasan diatas telah dijelaskan terkait bagaimana kebiasaan 

masyarakat kecamatan uluere ketika melakukan akad  gadai tanah (ar-Rahn) dalam  
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penjelasan perjanjian yang dilakukan para masyarakat dimana pada saat melakukan 

transaksi ada beberapa perjanjian yang disepakati baik secara tertulis maupun 

secara lisan. Adapun yang menjadi persyaratan yang tidak pernah hilang dan sudah 

menjadi tradisi yang mengikat masyarakat setempat adalah pemanfaat tanah yang 

di gadaikan berpindah dari pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin. 

Dimana semua hasil panen dari tanah tersebut sudah menjadi hak paten penerima 

gadai (murtahin). Berpihak hak pemanfaatan maka penerima gadai (murtahin) 

berkewajiban untuk membayar pajak dari tanah tersebut, selain membayar pajak 

kewajiban lain yang harus dipenuhi adalah segala kebutuhan yang berkaitan dengan 

tanah tersebut seperti modal untuk mengolah tanah tersebut itu di biayai oleh 

penerima gadai (murtahin). 

Dari penjelaskan diatas maka penulis akan mengaitkan dengan analisis urf. 

Para ulamaushul fiqhi menyatakan bahwa urf dapat dijadikan sebagai salah satu 

dalil menetapakan hukum syara’, jika memenuhi syarat berikut ini: 

1. urf yang bersifat umum baik yang bersifat khusus dan umum maupun 

yang bersifat perbuatan danucapana. Transaksi gadai tanah (ar-Rahn) berlaku 

umum bagi siapa saja yang mengingikan dan membutuhkan. Biasanya gadai tanah 

(ar-Rahn) dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan uang cepat dan memiliki 

tanah. Masyarakat lebih memilih melakukan tradisi ini karena dianggap lebih 

memudahkan dengan proses yang cepat tanpa harus ribet mengurus segala 

administrasi dan surat menyurat yang berhubungan dengan transaksi tersebut. 

Sehingga kebanyakan masyarakat yang memiliki tanah lebih memilih transaksi 

utang  dengan system gadai tanah (ar-Rahn). 

2. Urf telah memasyarakat ketika kasus yang ditetapkan hukumnya muncul. 

Tradisi hutang yang dilakukan dengan sistem gadai tanah (ar-rahn) merupakan 

hutang dengan menjadikan manfaat tanah sebagai jaminan penguat hutangnya. 



95 

 

 

Tradisi tersebut sudah lama dilakukan dan sampai saat ini masih banyak masyarakat 

dikecamatan Uluere melakukan transaksi ini. Bahkan sudah menjadi kebutuhan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 

3. Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu 

transaksi yang dilakukan. Tradisi gadai tanah (ar-Rahn) ini pemberi gadai 

(rahin)mengizinkan penerima gadai (murtahin) untuk memanfaatkan tanah yang 

dijadikan sebagai jaminan hutang. Dan prakteknya penerima gadai (murtahin) 

memanfaatkan tanah (marhun) sampai pemberi gadai (rahin) bisa melunasi hutang 

(marhun bii) tersebut. 

4. Urf tidak bertentangan dengan nas.  Tradisi hutang dengan gadai tanah 

(ar-Rahn) tersebut bertentangan dengan dalil syara’. Dimana dalil tersebut 

menjelaskan bahwa tidak membolehkan hutang dengan mengambil manfaat, 

Karena termasuk riba. Sedangkan transaksi gadai tanah (ar-Rahn Tasjily) dilakukan 

dengan mengambil manfaat tanah (marhun) yang dijadikan sebagai jaminan. 

Meskipun dibolehkan memanfaatkan barang gadaian jika diizinkan oleh pemberi 

gadai (rahin), akan tetapi jumlah yang boleh untuk dinikmati hasilnya oleh 

penerima gadai (murtahin) hanya sesuai dengan jumlah ongkos biaya yang 

dikeluarkan. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tradisi gadai tanah (ar-Rahn Tasjily) 

yang dilakukan oleh masyarakat dikecamatan Uluere kabupaten Bantaeng telah 

memenuhi persyaratan yang dapat diterima sebagai salah satu dalil yang bisa 

dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara’.  Hutang dengan 

system gadai tanah (ar-Rahn) sudah memenuhi ketentuan pertama, kedua dan 

ketiga. Tradisi yang dilakukan sudah belaku umum bagi masyarakat dikecamatan 

Uluere yang memiliki tanah, telah berlangsung sejak lam dan berlaku sampai hari 
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ini. Namun tradisi gadai tanah (ar-Rahn) yang dilakukan masyarakat dikecamatan 

Uluere ini bertentangan dengan nas. 

Urf  berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak semuanya sejalan 

dengan nas, memang pada dasarnya urf fasid sama sekali tidak diakui keberadanya 

dalam hukm dan ditolak. Namun urf fasid dapat diakui jika termasuk darurat atau 

kebutuhan mereka. Jika hal tersebut bukan termasuk darurat atau juga termasuk 

kebutuhan mereka maka akadnya dihukumi batal dan urf tidak diakui. 

Hutang yang dilakukan masyarakat kecamatan Uluere kabupaten Bantaeng 

dengan system gadai tanah (ar-Rahn) adalah sebuah kebutuhan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya dalam waktu yang singkat. Apabila hutang dilakukan 

tanpa mengunakan system gadai tanah (ar-Rahn Tasjily) masih bida mengunakan 

system transaksi yang lain akan tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

memperoleh pinjaman sehingga masyarakat lebih memilih untuk memakai system 

gadai tanah (ar-Rahn Tasjily) karena prosesnya yang cukup singkat dan tidak ribet 

dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Hanya bermodalkan keberanian 

untuk mendatangkan salah satu masyarakat yang dianggap mampu untuk 

memperoleh hutang dan membolehkan penerima gadai (Murtahin) untuk 

mengambil manfaat dari tanah tersebut  sampai hutang (marhun bii) dapat 

mengembalikan hutang (marhun bii).  

Jadi kebiasaan transaksi hutang dengan sistem gadai tanah (ar-Rahn 

Tasjily)yang dilakukan di masyarakat kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng tidak 

bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara’. Meskipun 

kebutuhan bida menduduki tingkatan keterpaksaan dalam kebolehan memperoleh 

sesuatu yang haram. Namun transaksi gadai tanah (ar-Rahn Tasjily)ini termasuk urf 

fasid dan bukan untuk termasuk kebutuhan darurat karena masih ada transaksi lai 

yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya salah satu contoh ketika 
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membutuhkan uang maka bisa melakukan dengan system sewa menyewah (Ijarah) 

dimana masyarakat memperoleh uang dengan menyewakan tanah tersebut kepada 

orang lain  

Namun apabila masyarakat kecamatan Uluere kabupaten Bantaeng tetap 

ingin melakukan transaksi dengan sistem gadai tanah (ar-Rahn) maka harus ada 

solusi lain yang bisa menjadikan transaksi gadai tanah (ar-Rahn Tasjily) ini tetap 

boleh dilakukan, yaitu dengan melakukan sistem bagi hasil, dimana penerima gadai 

(murtahin) boleh memanfaatkan dan menikmati hasil tanah yang digadaikan namu 

hanya sesuai dengan jumlah ongkso biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan 

tanah dan upah atas memanfaatkannya. Selebihnya harus diberika kepada pemberi 

gadai (rahin), karena itu merupakan hak pemberi gadai (rahin.  Transaksi gadai 

tanah (ar-Rahn Tasjily) sebenarnya dilakukan pada dasar prinsip saling tolong 

menolong, jika transaksi dilakukan tanpa adanya unsur merugikan dan diutungkan 

dengan adanya transaksi tersebut. Maka dari itu apabila ada kelebihan dari hasil 

tanah (Marhun) yang digarap penerima gadai (murtahin), maka harus diberikan 

kepada yang berhak mendapatkanya yakni pemberi gadai (Rahin). Sehingga 

pemberi gadai tidak merasa dirugikan dan penerima gadai tidak merasa 

diuntungkan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi hutang dengan 

sistem gadai tanah (ar-Rahn Tasjily) termasuk ‘urf yang tidak bisa dijadikan 

sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara’. Kebiasaan tersebut 

termasuk dalam ‘urf fasid yang tidak diakui kehujjahannya. Namun, apabila 

transaksi tersebut dirubah sesuai dengan solusi yang dipaparkan maka kebiasaan ini 

bisa menjadi ‘urf yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan 

hukum syara’. Karena pada dasarnya ‘urf bisa berubah seiring perkembangan 

zaman dan tempat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. 1. Praktek gadai tanah (ar-Rahn Tasjily) di Kecamatan Uluere Kabupaten  

Bantaeng yang dilakukan masyarakat dimana pemberi gadai (Rahin) dengan 

penerima gadai (murtahin) pada waktu terjadinya utang piutang yaitu adanya 

persyaratan bahwa tanah yang digadaikan akan berpindah manfaat dimana 

selama utang (marhun bii) belum dikembalikan maka semua hasil dari tanah 

tersebut menjadi hak sepenuhnya penerima gadai (murtahin). Maka penerima 

gadai (Murtahin) berkewajiban untuk memodali tanah dan membayar pajak 

tanah tersebut selama akad gadai (rahn) berjalan. Selain dari pemindahan 

manfaat tanah, masyarakat Kecamatn Uluere juga melakukan gadai tanah 

dengan proses transaksi tanpa adanya surat perjanjian hitam diatas putih dan 

penentuan jangka waktu perjanjian.  

2. Praktek gadai tanah (ar-Rahn Tasjily) di Kecamatan Uluere Kabupaten 

Bantaeng transaksi hutang dengan sistem gadai tanah (Ar-Rahn Tasjily) 

termasuk ‘urf yang tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

menetapkan hukum syara’. Kebiasaan tersebut termasuk dalam ‘urf fasid yang 

tidak diakui kehujjahannya. Karena sudah melanggar nas yakni salah satu hadis 

tentang larangan mengambil manfaat dari bahan jaminan (marhun)  kecuali 

biaya pemeliharaan karena itu dapat merugikan salah satu pihak dan sudah 

termasuk riba karena mengambil kelebihan dari pinjaman yang seharusnya. 

Selain hadist tersebut praktek gadai tanah di Kecamatan Uluere Kabupaten 

Bantaeng juga melanggar dalam Q.S Al- Baqarah ayat 282- 283 tentang perintah 

untuk menulis setiap transaksi yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang 

terjadi ketika nantinya ada pihak yang mengkhianati perjanjian dan harus 

disaksikan minimal 2 saksi laki-laki atau 2 banding satu perempuan. 
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B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa poin penting 

sebagai implikasi dari hasil penelitian yang perlu digaris bawahi, yaitu: 

1. Pelaksanaan Gadai Tanah ( ar-Rahnu Tasjily) yang dilakukan oleh masyarakat 

di Kecamatan Uluere Kabupaten sebaiknya tidak melakukan sistem gadai 

yang sudah menjadi kebiasaan, karena itu bisa membuat salah satu pihak 

akan dirugikan. Jika hendak memanfaatkan tanah gadai sebaiknya 

mengaitkan dengan akad sewa menyewa (Ijarah) atau bagi hasil. 

2. Masyarakat Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ketika hendak melakukan 

gadai tanah sebaiknya memperhatikan apa yang telah di atur didalam Al-

Quran sehingga tidak ada penyimpang yang tidak sesuai dengan aturan 

Agama Islam. Kebiasan atau adat istiadat sebaiknya harus tetap 

memperhatikan apa yang menjadi aturan sesungguhnya. 
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LAMPIRAN 

  

  

  

  

  



 

 

  

PRAKTEK GADAI TANAH (RAHN TASJILY) DI KABUPATEN BANTAENG KEC. 

ULUERE ANALISI URF  

1. Bagaimana proses yang dilakukan jika hendak melakukan gadai tanah ?  

2. Apakah harus ada berkas tertentu yang wajib disiapkan untuk melakukan gadai?  

3. Apakah ada jangka waktu tertentu dalam melakukan gadai?  

4. Bagaimana proses penentuan nominal uang yang dapat di pinjamkan?  

5. Apakah ada perjanjain khusus yang dilakukan jika hendak melakukan gadai 

tanah?  

6. Adakah bukti  hitam di atas putih ketika melakukan prjanjian gadai ?  

7. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran apakah ada regulasi khusus baik itu 

melkukan tolerasni dengan penambahaan waktu gadi atau kaah dilakukan proses 

pelelangan?  

8. Ketika proses pelelangan bagaimana pembagiannya?  

9. Ketika melakukan perjanjian apakah harus ada saksi? 10. Bagaimana Pembagian 

hasil dari tanah yang digadai?  

11. Apakah keika melakukaan gadai tanah sertifikat pindah tangan?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Wawancara Bersama Ibu Jumriah sebagai  Masyarakat  

  

Wawancara Bersama Kartini sebagai  staf Desa  



 

 

  

Wawancara bapak Nawir sebagai Kepala Desa  

  

Wawancara Caci sebagai Masyarakat  

  



 

 

  

Wawancara bersama Ibu Mariah sebagai Staf Desa Bonto Tangnga  

  

Wawancara bersama Abdul Kadir sebagai  Kepala Desa Bonto Rannu  

  



 

 

  

Wawancara Bersama ibu Ika Nurlaela staf Desa Bonto Marannu  

  

Wawancara Staf Uluere  
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