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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

Ali ا lf ti ldak 

di llambangkan 

ti ldak di llambangkan 

 ba b Bel ب

 ta t Tel ت

śa ś els (delngan ti ث lti lk di l atas) 

ji ج lm J Jel 

ḥa ḥ ha (delngan ti ح ltk di l 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal D Del د

żal Ż zelt (delngan ti ذ lti lk di l 

atas) 

 ra R Elr ر

zai ز l Z Zelt 

si س ln S Els 

syi ش ln sy els dan yel 
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ṣad ṣ els (delngan ti ص lti lk di l 

bawah) 

ḍad ḍ del (delngan ti ض lti lk di l 

bawah) 

ṭa ṭ tel (delngan ti ط lti lk di l 

bawah) 

ẓa ẓ zelt (delngan ti ظ ltk di l 

bawah) 

ai‘ ع ln ‘ apostrop telrbali lk 

gai غ ln g Gel 

 fa f Elf ف

qaf q Qi ق l 

 kaf k Ka ك

 lam l Ell ل

mi م lm m Elm 

 nun n Eln ن

 wau w Wel و

 ha H Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 ya Y Yel ي

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

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

tanda (‘). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Lati ln Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah Il Il ـِ

 Dammah U U ـُ

  

       Vocal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya belrupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya belrupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Lati ln Nama 

 

  

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai l 

 

a dan i l 

 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 

 ..ا|َ َي ...

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan gari ls di l atas 

  

 ي

 

kasrah dan ya 

 

Il 

 

i l dan garils di l atas 

 

  

 ۇ

 

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan gari ls di l atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

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

hidup atau melndapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

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

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

maka ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam silstem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

Jilka huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

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

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku 

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

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

berupa alif.  

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan melnjadi bagian dari pelrbelndaharaan 

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

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 

(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka melrelka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

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

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
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penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

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

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

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

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terselbut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terleltak 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). 

B. Daftar Singkatan 

Belbelrapa silngkatan yang dilbakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 
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ABSTRAK 

Nama  : Putri  Rahman 

Nim    : 11000119007 

Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam  

Pinjaman Modal Usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu 

Kabupaten Jeneponto 

 

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem 

tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang 

Binamu Kabupaten Jeneponto. Adapun permasalahan yang akan diteliti:1). 

Bagaimana Proses Tanggung Renteng dalam Pinjaman Modal Usaha  di  PT Bina 

Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto, 2). Bagaimana tinjauan  

Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tanggung Renteng dalam Pinjaman Modal 

Usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto.  

Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian: (1) PT Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan 

non-bank yang bergerak dalam pembiayaan mikro terhadap pengusaha perempuan 

yang bertujuan menstabilkan perekonomian masyarakat ekonomi mikro dengan 

modal Rp. 3.000.000 - 8.000.000 yang dapat di angsur sebanyak 31 kali per dua 

minggu. Sistem yang diterapkan pada lembaga ini yakni berupa pinjaman modal 

usaha tanpa adanya jaminan barang yang mempunyai nilai jual, akan tetapi 

sebagai gantinya jaminan para mitra diwajibkan datang dalam setiap pertemuan 

dua minggu sekali dengan sistem tanggung renteng. (2) Menurut tinjauan hukum 

Islam perihal sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina 

Artha ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto, telah memenuhi rukun dan 

syarat yang telah ditetapkan. Apabila ditinjau dari teori kafalah sudah sesuai 

dengan hukum Islam dan konsep tanggung renteng, karena dalam teori disebutkan 

bahwa makful anhu atau orang yang berutang menurut fatwa Dewan Syariah 

Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah yaitu sanggup menyerahkan 

tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.  

Implikasi penelitian: Adanya program pinjaman modal usaha di PT Bina 

Artha Ventura ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi rumah tangga yang 

berpenghasilan rendah yang bergerak di usaha mikro dan kecil agar dapat 

mencapai peningkatan ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan sistem 

penjaminan tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha secara kelompok 

diharapkan setiap anggota kelompok akan lebih bertanggung jawab untuk 

mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan 

terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah 

merupakan sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu  juga 

mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu 

lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain 

dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah 

hidupnya. 1  Di samping itu hal yang tidak bisa dipisahkan adalah keberadaan 

manusia khususnya sebagai seorang muslim yang mestinya berupaya menjalankan 

syariat secara kaffah yang bernilai ibadah di sisi-Nya. 2  Islam sebagai agama 

universal yang tidak lekat oleh zaman untuk mengatur akidah, syariah, dan akhlak 

yang komprehensif.3 

Manusia diciptakan oleh Allah Swt hanya untuk beribadah, manusia juga 

diperintahkan untuk berbaur dan berinteraksi dengan sesama manusia sebagai 

tanda bahwa manusia merupakan makhluk sosial di mana yang dimaksud dengan 

makhluk sosial yakni manusia itu tidak akan pernah terlepas dari bantuan orang 

lain, baik orang kaya maupun orang miskin semua saling membutuhkan.4 

                                                           
  1 Udin Saripuddin, Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam, 

Istishadia,Vol. 6, No.2, 2013, h.386. 
2Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an” El-Iqthisadi: Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum. Vol 2 No.2 (Juni 2020). h.155. 
3Mahmudah Mulia Muhammad, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an” 

El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum. Vol 2 No.2 (Juni 

2020). h.78. 
4Halimah, “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris oleh Ahli 

Waris” Al-Ahkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah , No.1(Juni 2017), h.44-45 
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Manusia pada hakekatnya memiliki banyak kebutuhan yang harus 

dipenuhi dalam melaksanakan kehidupannya di bumi, namun disisi lain juga alat 

pemuas kebutuhan tersebut terbatas adanya. Dari kesenjangan itulah kemudian 

muncul permasalahan ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, 

kebutuhan masyarakat terus bertambah sedangkan dalam memenuhi kebutuhan 

tersebut tidak sedikit dari mereka yang ingin kebutuhannya segera tercukupi 

dengan instan. Maka dari itu masyarakat melakukan berbagai cara untuk 

memenuhi kebutuhannya, salah satunya yaitu melakukan pembiayaan atau 

pinjaman modal kepada suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan di 

Indonesia terdiri dari dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan 

non bank. Kedua lembaga ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi  

juga memiliki fungsi  untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit. Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit.5 

Pada kenyataannya bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dijadikan 

alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana ternyata belum dapat bekerja 

semaksimal mungkin dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Hanya sebagian masyarakat saja yang dapat menikmati jasa 

perbankan ini. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, pemberian 

pinjaman dibank juga mensyaratkan prosedur pinjaman yang relatif lama dan sulit 

dipenuhi bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Karena 

hal tersebut masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat mengalihkan ke 

lembaga keuangan non bank lainnya. Di lembaga keuangan non bank masyarakat 

di tawarkan memperoleh dana yang cepat dan tanpa resiko yang banyak tanpa 

harus menunggu proses yang lama dan jaminan yang tinggi bahkan rentan resiko 

yang harus dihadapi.6 

                                                           
5Ihda Nafisya Mu’tiya, Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif 

Hukum Perjanjian Syariah”, Skripsi (Jawa Tengah: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h.1-2. 
6Ihda Nafisya Mu’tiya, Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif 

Hukum Perjanjian Syariah, h.2-3. 
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Dalam Islam juga di jelaskan bahwa kegiatan bermuamalah yang salah 

satunya yaitu pembiayaan. Seperti yang di jelaskan mengenai pahala orang yang 

memberikan pinjaman kepada orang lain.7 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hadid / 57:11 

عِفَهُۥ لَ  َ قرَۡضًا حَسَنٗا فيَضََُٰ ن ذاَ ٱلَّذِي يقُۡرِضُ ٱللََّّ  رِيمٞ  كَ هُٓۥ أجَۡرٞ هُۥ وَلَ مَّ

Terjemahnya :   

“ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Alllah pinjaman yang baik, 

maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia 

akan memperoleh pahala yang banyak ”.8  

Dan juga sebagaimana firman Allah dalam QS al-Maidah / 5:2 

ٰۖ وَلَا تعََاوَنوُاْ عَلَ  نِِۚ وَٱتَّقوُاْ ثۡمِ وَٱلۡعُ ى ٱلِۡ وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ ٱلۡبرِ ِ وَٱلتَّقۡوَىَٰ َٰۖ دۡوََٰ َ شَدِيدُ ٱللََّّ  إِنَّ ٱللََّّ

 ٱلۡعِقَابِ  

Terjemahnya:  

  ” Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,  

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya’’9 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa tolong menolong dalam mengerjakan 

kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada 

kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah 

dalam ketaqwaan yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi 

dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang yang tidak seiman dengan kita, serta 

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.10 

                                                           
7Ihda Nafisya Mu’tiya, Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif 

Hukum Perjanjian Syariah, h.2-3. 
8Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, ( Jawa Barat: Pustaka 

Jaya Ilmu, 2014), h.538. 
9Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah. ( Jawa Barat: Pustaka 

Jaya Ilmu, 2014), h.106 
10M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , Vol. 1 

(Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h.10. 
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 Akad tolong menolong dalam syari’ah dinamakan akad tabarru’ 

(gratuitious contract) yang merupakan perjanjian atau transaksi yang tidak 

ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Contoh akad tabarru’ adalah 

akad dalam meminjamkan uang (qardh, rahn, hiwalah), akad dalam 

meminjamkan jasa (wakalah, wadiah), dan akad dalam memberikan sesuatu 

(hibah, waqaf, sedekah, dan lain-lain).11 Qardh termasuk kedalam akad tabarru’ 

yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Qardh dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 didefenisikan sebagai penyediaan dana atau 

tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau 

cicilan dalam jangka waktu tertentu.12 

 Ulama dan kaum muslimin bersepakat, bahwa qardh disyariatkan dalam 

bermuamalah. Hal ini karena dalam qardh terdapat unsur meringankan beban 

orang lain tanpa mengharap balasan. Karena qardh merupakan pinjaman tanpa 

syarat.13  

Dalam fikih muamalah tanggung renteng disebut juga dengan ,meskipun 

cakupan  sendiri lebih luas dari pada tanggung renteng.  dan tanggung renteng 

adalah transaksi yang sama-sama menjamin atau menanggung seseorang atau 

lebih atas kewajiban kepada pihak tertentu. Pihak pemilik modal memiliki piutang 

terhadap pihak tertanggung sedangkan, pihak tertanggung tidak sanggup 

memenuhi tanggung jawabnya sehingga pihak penanggung menanggulangi 

kewajiban pihak tertanggung.14 

PT. Bina Artha Ventura didirikan pada tahun 2011 yang memberikan 

akses layanan keuangan bagi golongan masyarakat yang berpendapatan rendah 

                                                           
11Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 11//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah pada Akad Kafalah, Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah, Vol. VI, No.02 (Juli 2019), 158.  
12Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, h. 174-175. 
13Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, Ed.1(Cet. 1;Jakarta: Rajawali Pers 

2016)., h.172. 
14 Azwar Hamid, Analisis Sistem Jasa Pengembalian SPP PNPM-MP di tinjau dari 

Perspektif Hukum Ekonomi Islam’’,Tesis (Sumatra Utara: IAIN Padangsidempuan, 2015), h.86. 
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untuk membangun dan atau mengembangkan usaha mikro. Salah satu program 

layanan keuangan bagi golongan masyarakat yang berpendapat rendah adalah 

memberikan akses layanan keuangan bagi perempuan melalui pola kelompok. 

Saat ini, Bina Artha memiliki jangkauan pemasaran yang cukup luas yaitu lebih 

dari tiga ratus cabang yang menjangkau lebih dari tiga ratus ribu klien di Pulau 

Jawa dan Sulawesi. Bina Artha memiliki visi “untuk menjadi penyedia terkemuka 

jasa keuangan khusus dengan melayani 1.000.000 rumah tangga di Indonesia, 

dengan mengedepankan nilai-nilai Transparansi, Integritas, Kerja Tim, 

Akuntabilitas, dan Keadilan.15 

Model kerja sama antara PT.  Bina Artha Ventura dengan nasabah yaitu 

dengan menyalurkan pembiayaan modal usaha tanpa jaminan apapun yang harus 

dipenuhi oleh nasabah. Nasabah hanya menyertakan syarat-syarat salah satunya 

yaitu adanya persetujuan dari suami peminjam modal. Dalam penyaluran sana ini 

dibentuk perkelompok, dalam satu kelompok terdiri minimal 5 orang . modal ini 

diberikan sebagai bentuk modal usaha yang bisa diangsur dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

Pembiayaan merupakan kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana 

lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk 

menghasilkan usahanya. PT. Bina Artha Ventura  menyediakan jasa pembiayaan 

tanpa jaminan dimana tidak semua lembaga keuangan menggunakan sistem 

tersebut, dalam praktiknya untuk memberikan tanggung jawab nasabah terhadap 

modal usaha yang dipinjam dengan cara hadir dalam setiap pertemuan kelompok 

tersebut. Apabila ada salah satu anggota yang tidak hadir dan tidak sanggup 

membayar maka pembayaran angsuran ditanggung renteng dengan kata lain 

semua anggota kelompok harus menanggung angsuran anggota yang tidak hadir 

atau tidak sanggup membayar. Contohnya dalam suatu kelompok terdiri dari 5 

orang yaitu R,S,T,U, dan O kemudian dalam pertemuan dua mingguan si O tidak 

hadir maka angsuran ditanggung oleh R,S,T,U atau salah satu di antaranya, 

sehingga memungkinkan ada pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan 

                                                           
15https://bina-artha.com/id/about-us/  (Diakses pada Tanggal 13 Januari 2023) 

 

https://bina-artha.com/id/about-us/
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penyesalan dikemudian hari, maka hal ini dapat mengurangi faedah dari hutang 

piutang itu sendiri. PT. Bina Artha Ventura juga memberi peminjam Asuransi 

jiwa kepada nasabah. Apabila si peminjam adalah istri maka suami bisa 

mendapatkan asuransi jiwa. Asuransi ini berguna apabila suami si peminjam 

meninggal dunia dan angsuran yang di pinjam oleh pemodal belum lunas maka 

angsuran tersebut di anggap telah lunas karena asuransi yang didapatkan.  

Berdasarkan dari fenomena ini, maka perlu diadakan  penelitian terhadap 

sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di Bina Artha Ventura 

Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, apakah 

sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dengan  demikian penulis 

merumuskan judul penelitiannya yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Modal Usaha di PT Bina Artha 

Ventura Cabang Binamu Kabupaten  Jeneponto ?’’ 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus  Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai 

permasalahan tentang bagaimana tinajuan hukum Islam terhadap Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjaman Modal Usaha di PT 

Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto 

2. Deskripsi Fokus 

 Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai skripsi ini 

maka diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni : 

a) Tinjauan Hukum Islam adalah meninjau, memeriksa,serta meneliti 

berbagai pendapat hukum yang bersumber dari kitab Allah. Dalam sistem 

hukum ada beberapa istilah kunci yang harus di ketahui terlebih dahulu, 

istilah yang di maksud ialah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, 

syariah dan syariat, serta fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang 

berkaitan dengan istilah tersebut.16 

                                                           
       16Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Cet. 21, Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.42. 
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b) Tanggung Renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang 

bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu 

orang kreditor, dimana salah satu dari debitur telah membayar utangnya 

pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman 

yang lain dari utang.17 

c) Pinjaman modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang 

barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan  

sesuatu yang menambah kekayaan dan dinterpretasikan sebagai jumlah 

uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.18 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalahnya adalah 

Bagaimana  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam 

Pinjaman Modal Usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten 

Jeneponto ?  

Dari pokok masalah yang telah dikemukakan maka dirumuskanlah sub 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Proses Tanggung Renteng dalam Pinjaman Modal Usaha  di  PT 

Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum  Islam Terhadap Perjanjian Tanggung Renteng 

dalam Pinjaman Modal Usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu 

Kabupaten Jeneponto? 

D. Kajian Pustaka  

1. Etika Yolan Melati dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang  Sistem 

Tanggung  Renteng  dalam Pembayaran Hutang  (Studi Kasus PNM Mekaar 

Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran) 2019”. 

Hasil  penelitian tersebut  menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem tanggung 

                                                           
       17Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.176. 

       18https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pinjamanmodal. (Diakses pada Tanggal 03 Oktober 2022). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pinjamanmodal
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renteng di PNM Mekaar merupakan perjanjian yang sasarannya adalah 

masyarakat yang perekonomiannya level menengah ke bawah. 

Pengembalian hutang diberlakukan dengan sistem tanggung renteng dengan 

tujuan agar angsurannya lancar dan menjadi tanggung jawab seluruh 

anggota kelompok  tersebut.  

2. Jurnal Udin Saripuddin dengan judul “ Sistem Tanggung Renteng dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung) 

tahun 2013”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa 

pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam program UPK Gerbang Emas 

Bandung merupakan  sikap saling tolong menolong diantara sesama anggota 

kelompok tersebut. Apabila ada resiko peminjaman akan ditanggung oleh 

semua anggota kelompok tersebut (tanggung renteng). Dan juga dalam 

sistem pengembalian pinjaman tersebut ditetapkan dalam presentase bunga. 

Sistem seperti inilah yang tidak sesuai dengan syariah dan prinsip-prinsip 

Ekonomi Islam. Terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu pokok 

kajiannya mengenai sistem tanggung renteng termasuk dalam . Perbedaanya 

terletak pada teori yang digunakan.  

3. Jurnal Yani Desiana Sudrajat, Ramdan Fawzi, dan Siska Lis Sulistiani 

dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem tanggung 

Renteng dalam Pembayaran Utang Piutang di Koperasi Mitra Dhuafa 

Bandung Cabang Ciwidey tahun 2013”. Dalam penelitian tersebut, 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan utang piutang di tempat tersebut 

menggunakan akad qardh, dimana akad tersebut termasuk akad tabarru’, 

akan tetapi dalam praktiknya terdapat keuntungan yang di peroleh oleh  

Koperasi Mitra Dhuafa Bandung Cabang Ciwidey dengan konsep bagi hasil. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah Hukum Ekonomi Syariah. 

Persamaanya dengan penilitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu 

pokok kajiannya terkait sistem tanggung renteng menggunakan akad qardh. 

4. Lu’lu Luthfia Siregar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola 

Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun 
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tahun 2021”. Terdapat persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu menggunakan teori kafalah . 

Perbedaannya terletak pada objek dan tempat yang akan diteliti. 

5. Meyda Tia Sasti “Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok 

Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di 

Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”. Dari skripsi yang 

telah dipaparkan oleh penulis terdapat kesamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis yakni pokok kajiannya mengenai sistem 

tanggung renteng. 

6. Rahmaniar “Tinjauaan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng 

dalam Pembayaran Utang Di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone”. Dari 

skripsi yang telah dipaparkan oleh penulis terdapat kesamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pokok kajiannya 

mengenai sistem tanggung renteng, perbedaannya terletak pada teori yang 

digunakan. Penulis menggunakan kafalah sedangkan skripsi ini 

menggunakan hiwalah  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai untuk menjawab pokok permasalahan ini 

adalah: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang sistem perjanjian tanggung 

renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang 

Binamu Kabupaten Jeneponto. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap  perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT 

Bina Artha Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Seiring dengan perjalanan waktu, hukum Islam yang mulai tumbuh dan 

berkembang sejak masa Rasulullah tumbuh dan berkembang secara terus menerus. 

Pertumbuhan dan perkembangannya melintasi satu periode dan pembentukan dan 

perkembangan hukum Islam masuk ke periode berikutnya. Demikian seterusnya 

hingga sampai saat ini.1 

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh 

mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di 

dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada 

dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan 

pengembangannya.2                                                                                                                                

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai 

terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari as-syariah al-

Islamy. Kemudian Mardani menjelaskan, bahwa dalam literatur hukum dalam 

Islam maupun dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata lafadz hukum Islam. Yang 

ada didalam al-Qur’an adalah kata fiqih, syariah, hukum Allah dan sebagainya. 

Kata-kata Islam merupakan terjemahan dari term  Islamic Law dan literatur barat.3 

                                                           
1Hadi Daeng Mapuna, “Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam pada Masa 

Kodifikasi dan Imam-imam Mujtahid”, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 

7, No. 1 (Februari 2021), h.366. 
2Darusalam Syamsuddin, “Transformasi Hukum Islam di Indonesia”,Al-Qadau: Jurnal 

Peradilan dan Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021). 

       3H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. IV; Depok: Raja Grafindo, 2017), h.307. 
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Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

Swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini dan 

diakui berlaku serta mengikat untuk semua umat manusia yang beragama Islam, 

untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal 

maupum horizontal.4 

Berdasarkan pengertian hukum Islam tersebut diatas, dapat dijelaskan 

bahwa hukum Islam itu bersumber dari wahyu Allah (al-Qur’an), sunnah  Rasul 

(Hadis) dan ijtihad para ulama dengan demikian, dapat dipahami, bahwa hukum 

Islam itu adalah hukum yang paling tinggi bila dibandingkan dengan hukum 

positif lainnya,seperti hukum perdata,hukum pidana, hukum agraria sebab hukum-

hukum ini bersumber dari akal budi (rasio) manusia, sedangkan hukum Islam 

bersumber dari wahyu Allah Swt (al-Qur’an), hadis dan ijtihad.5 

2. Sumber-sumber Hukum Islam 

Hukum, pada saat menjadi diskursus, maka secara elegan dapt dimaknai 

sebagai ketentuan-ketentuan atau sebuah kumpulan atau norma-norma yang 

menjadi dasar pijakan tingkah laku manusia dalam berbuat, apakah norma tersebut 

tumbuh seiring dengan berjalannya waktu atau norma lahir dari hasil konstruksi 

sebuah masyarakat dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dengan 

pemantauan oleh penguasa.6 

Adapun sumber hukum Islam yang telah disepakari oleh jumhur dan para 

ahli ushul fiqih terdiri atas 4 macam yaitu:  

 

 

                                                           
4 Rohidin, Pengantar Hukum Islam dari Semenjang Arabia sampai Indonesia. 

(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 4. 
5H.Ishaq. Pengantar Hukum Indonesia, (Cet.  IV;Depok: Raja Grafindo, 2017), h.307-

308. 
6Abdi Wijaya, “Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia 

(Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)”, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 

Volume 7, No. 2 (2018), h.234. 
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a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah masdar yang berarti bacaan atau yang dibaca, berasal 

dari kata qara’a  yang artinya ia telah membaca. Pengertian al-Qur’an  menurut H. 

Mustofa, H.Abdul Wahid memberikan pengertian al-Qur’an sebagai himpunan 

wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan 

kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup 

didunia dan diakhirat.7 

Al-Qur’an diyakini sebagai kitab yang sempurna tidak ada keraguan 

didalamnya. Al-Qur’an diturunkan sebagai pedoman hidup umat Islam dalam 

menata hidup dan kehidupan di muka bumi, al-Qur’an mengandung petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu.8 

b. As-sunnah (Hadis) 

Sunnah pada lughat (bahasa) adalah janji terpuji, atau jalan/cara yang 

dibiasakan. Sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli hadis) ialah segala yang 

dinukilkan dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, maupun 

berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian 

itu sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul, maupun sesudahnya.9 

c. Ijma’ 

Al-Ghazali mendefinisikan ijma’ dengan kesepakatan umat Nabi 

Muhammad saw secara khusus atas suatu urusan agama. Meskipun dalam istilah 

ini dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad Saw. namun mencakup jumlah 

yang luas yaitu seluruh umat Nabi muhammad atau umat Islam.10 

d. Qiyas  

                                                           
7H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, (Cet. IV;Depok: Raja Grafindo, 2017),  h.309. 
8 Hadi Daeng Mapuna, Islam dan Negara, Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 6, No.1 (Juni 2017), h.157. 
9H.Ishaq , Pengantar Hukum Indonesia, (Cet. IV;Depok: Raja Grafindo, 2017),  h.311. 

       10Moh Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Cet. I;Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2016), h.41. 
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Qiyas merupakan sumber hukum yang ke empat. Qiyas menurut bahasa 

artinya adalah mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Menurut 

istilah, qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, 

kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara  lain yang dipandang 

memiliki, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara 

yang telah tetap hukumnya.11 

3. Tujuan Hukum Islam 

Tujuan hukum Islam dari syatibi ialah untuk menjaga dan 

memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebutnya sebagai daruriyyat, 

hajiyyat dan tahsiniyat. Ketiga kategori aturan tersebut adalah kebutuhan hidup 

insan dalam melaksanakan eksistensinya menjadi khalifah di bumi. Adapun 

kebutuhan yang dimaksud ialah ; kebutuhan daruriyyat (utama) yaitu kebutuhan 

primer yang harus dilindungi dan dipelihara (agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta) sebaik-baiknya sang aturan Islam agar kemaslahatan hayati insan itu benar-

benar terwujud. Kebutuhan hajiyyat (sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan 

oleh insan untuk mencapai kebutuhan primer misalnya pelaksanaan hak asasi 

manusia. Kebutuhan tahsiniyyat (tersier) adalah kebutuhan hayati manusia yang 

menunjang primer dan sekunder.12  

4. Ciri-ciri Hukum Islam 

 Adapun ciri-ciri hukum Islam adalah sebagai berikut : 

a. Merupakan bagian dan bersumber berdasarkan agama Islam 

b. Mempunyai interaksi erat dan tidak dapat dipisahkan menurut iman atau 

aqidah dan kesusilaan atau akhlak. 

c. Mempunyai dua istilah kunci yakni syariat dan fiqih. 

                                                           
11H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, (Cet. IV;Depok: Raja Grafindo, 2017), h.313-

314. 
12H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia,  (Cet. IV;Depok: Raja Grafindo, 2017), h.320. 
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d. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak 

umat Islam. 

e. Mendahulukan kewajiban menurut hak, amal berdasarkan pahala. 

f. Bersifat universal 

B.  Pinjaman Modal Usaha 

1. Pengertian Pinjaman Modal 

 Menurut Syafi’I Antonio (1999), pinjaman adalah pemberian harta kepada 

orang lain yang dapat ditagih atau dimintai dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki oleh 

satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan 

kepunyaannya dalam baik hati.13 

 Menurut Madzhab Hambali pinjaman adalah, pembayaran uang 

keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian 

sesuai dengan padanannya. Pinjaman diartikan juga, memindahkan kepemilikan 

sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.14  

 Menurut Soetanto Hadianto, pinjaman modal adalah dana yang berasal 

dari pemilik modal atau bank, atau pemilik saham ditambah dengan agio saham 

dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank.15 

2. Tinjauan Hukum Pinjaman  

Sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat untuk 

digunakan disebabkan oleh dua hal yakni, pertama pinjaman merupakan salah satu 

metode hubungan finansial dalam Islam. Banyak metode yang diajarkan oleh 

                                                           
13Muhammad syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insane, 2001). 

14 Amir Machmud Rukmana Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di 

Indonesia. Ed. 1, (Cet. I; Jakarta: 2010), .h.15. 
15 Amir Machmud Rukmana Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di 

Indonesia. Ed. 1, (Cet. I; Jakarta: 2010), h.14-16. 
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syariat selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Yang 

kedua, pinjam meminjam didalam Islam adalah akad sosial bukan akad komersial. 

Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk 

memberikan tambahan pokok atas pinjamannya. 

Hubungan hukum dalam transaksi utang piutang pada dasarnya lahir dari 

tindakan subjek  hukum yang melakukan janji dan saling mengikatkan diri atas 

tindakan meminjam dan tindakan meminjamkan sejumlah uang. Tindakan utang 

piutang lahir dari penawaran atau permintaan untuk melakukan peminjaman 

sejumlah dana apabila diterima/disetujui pihak yang lain untuk memberikan 

pinjaman maka secara teori terjadi kesepakatan yang lahir atas offer (penawaran) 

dan acceptance (penerimaan). Kesepakatan adalah hal yang substansial yang 

melahirkan suatu perjanjian berdasarkan prinsip konsensualisme sepanjang 

kesepakatan yang terjadi terlepas dari adanya suatu peksaan, kekhilafan atau 

penipuan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata. 16 

Dalam pasal 1745 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian pinjam 

meminjam melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman 

sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung 

yang dimana perjanjian tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. 

C. Qardh 

1. Pengertian Qardh 

Secara fiqih orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat 

apapun yang dipinjamnya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. 

Kaidah fiqih mengatakan “setiap qardh yang meminta manfaat adalah riba”.17 

                                                           
16 Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele, Perlindungan Hukum Nasabah dalam 

Transaksi Pinjaman Online (Fintech), “El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Dan Hukum" Vol 3 No.1 (Juni 202), h.113. 
17Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Cet. Ke-I; Jakarta : 

Gema Isani Press 2001),  h.109. 
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Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, 

maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada sesesorang yang membutuhkan. 

Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi 

pinjaman tersebut.18 

Ulama secara umum mendefinisikan qardh adalah harta yang diberikan 

atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut 

dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya 

dengan nilai yang sama. Sedangkan qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan 

antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka 

waktu tertentu.19 

Utang piutang (qardh) secara terminologis adalah memberikan harta 

kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya 

dikemudian hari.20 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa qardh 

adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan kepada seseorang kepada pihak 

lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan 

bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut 

sesuai dengan jumlah yang telah dipinjamkan tanpa bergantung pada untung atau 

rugi usaha yang dijalankannya.21 

2. Dasar Hukum Qardh 

 Landasan hukum disyariatkannya qardh berdasarkan al-Qur’an, al-Sunnah 

dan Ijma’. 

1). Firman Allah dalam QS. al-Baqarah / 2 : 245 
                                                           

18Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, Ed.1(Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers 

2016), h.168. 
19Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, Ed.1 (Cet. I;Jakarta: Rajawali Pers 

2016), h.168-169. 
20 Luthfatun Mawaddah,“Ketidakmampuan Membayar Utang dalam Permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air” El-Iqsthisadi: Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  dan Hukum  Vol 2 No.2 (Desember 2020), h.4. 
21Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, Ed.1,(Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers 

2016). h.169. 
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عِفَهُۥ لَ  َ قَرۡضًا حَسَنٗا فيَضََُٰ ن ذاَ ٱلَّذِي يقُۡرِضُ ٱللََّّ ُ يَقۡبِضُ ضۡعَافٗا كَثِ هُٓۥ أَ مَّ  وَٱللََّّ
طُ يرَةِٗۚ ُ  وَيبَۡص 

 وَإِليَۡهِ ترُۡجَعوُنَ  

Terjemahnya :  

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah 

melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan 

melapangkan rezeki dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan’’22 

Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat ini adalah terjemahan dari kata 

qardh yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dengan makna yang sama 

dengan kredit. Dari tinjauan bahasa al-Qur’an, kata tersebut pada mulanya 

bermakna memotong sesuatu dengan gigi, seperti tikus yang memotong kayu 

dengan giginya. Ini memberi kesan bahwa pinjaman yang diberikan itu diberikan 

dalam situasi kejiwaan yang sulit. Di sisi lain, pada saat seorang menggigit 

sesuatu, maka jelas ia mengharapkan hasil yang memuaskan dari upayanya itu. 

Karena itu, pakar tafsir al-Qurthubi misalnya, mendefinisikan qardh sebagai 

“segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan.” karena yang 

diberi pinjaman itu adalah Allah, maka tentu saja jika Anda percaya kepada-Nya 

pasti Anda percaya pula bahwa pinjaman itu tidak akan hilang bahkan akan 

mendapat imbalan yang wajar.23 

Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman itu di sini, 

yakni pinjaman yang baik dalam arti dengan niat bersih, hati yang tulus, serta 

harta yang halal. Apa makna meminjamkan kepada Allah? Allah 

mengumpamakan, pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-

Nya sebagaipinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa 

pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya, karena Allah yang meminjam, 

                                                           
22Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jawa Barat: Pustaka 

Jaya Ilmu, 2014), h.39.   
23M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , Vol. 1 

(Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h.528. 
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maka la menjanjikan bahwa Dia akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu 

kepadanya di dunia dan atau di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak seperti 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir seratus biji 

(QS. al-Baqarah/2 : 261), bahkan lebih banyak. Jika anak kecil berkata banyak, 

maka itu belum tentu banyak dalam ukuran orang dewasa, tetapi sebaliknya, jika 

orang dewasa berkata banyak, maka pasti jumlahnya melebihi dugaan anak kecil. 

Yang menyatakan banyak dalam ayat ini adalah Allah Swt, karena itu sulit 

dibayangkan, betapa banyak pelipatgandaan yang dijanjikan-Nya itu.24 

2)  Hadis  

قَالَ حُذيَْفَةُ وَسَمِعْتهُُ يَقوُلُ  إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ أتَاَهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ 

مُ شَيْئاً غَيْرَ أنَِ ى قَالَ مَا أعَْلَمُ ، قيِلَ لَهُ انْظُرْ . قَالَ مَا أعَْلَ  فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْر  

كُنْتُ أبَُايِعُ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا وَأجَُازِيهِمْ ، فَأنُْظِرُ الْمُوسِرَ ، وَأتَجََاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ . 

ُ الْجَنَّة  فَأدَْخَلَهُ اللََّّ

Artinya: 

“Dari sahabat Hudzaifah, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda “Ada 

seorang laki-laki yang hidup di zaman sebelum kalian. Lalu datanglah 

seorang malaikat maut yang akan mencabut rohnya. Dikatakan kepadanya 

(oleh malaikat maut): “Apakah engkau telah berbuat kebaikan?” Laki-laki itu 

menjawab: “Aku tidak mengetahuinya.” Malaikat maut berkata: “ Telitilah 

kembali apakah engkau telah berbuat kebaikan”. Dia menjawab: “Aku tidak 

mengetahui sesuatu pun amalan baik yang telah aku lakukan selain bahwa 

dahulu aku suka berjual beli barang dengan manusia ketika di dunia dan aku 

selalu mencukupi kebutuhan mereka. Aku memberi keluasan dalam 

pembayaran hutang bagi orang yang memiliki kemampuan dan aku 

membebaskan tanggungan orang yang kesulitan.” Maka Allah (dengan sebab 

itu) memasukkannya ke dalam surga” (HR. Bukhari II/1272 no.3266). 25 

 

 

 

 

 

                                                           
24M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , Vol. 1 

(Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2001),  h.529. 
25Isnaini Harahap, dkk, Hadis-hadis Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2015), h. 166 
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3)  Ijma’ 

Dari nash-nash tersebut, para ulama sepakat bahwa utang piutang (qardh) 

bisa dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa 

hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Olehnya itu qardh sudah 

menjadi bagian dari kehidupan, dan Islam sebagai agama yang memperhatikan 

kebutuhan umatnya.26 

Sedangkan landasan qardh dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, 

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  mengenai 

ketentuan qardh yaitu:  

1. Pasal 606 menyebutkan bahwa nasabah qardh wajib mengembalikan 

jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; 

2. Pasal 607 menyebutkan bahwa biaya administrasi qardh dapat 

dibebankan kepada nasabah; 

3. Pasal 608 menyebutkan bahwa pemberi pinjaman qardh dapat meminta 

jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu; 

4. Pasal 609 menyebutkan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan 

atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak 

diperjanjikan dalam transaksi; 

5. Pasal 610 menyebutkan bahwa apabila nasabah tidak dapat 

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah 

disepakati dan pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah telah 

memastikan ketidakmampuannya,maka pemebri pinjaman dapat; 

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau 

b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.27  

3. Rukun dan Syarat Qardh  

             Rukun qardh terdiri dari :  

a. Pinjaman (muqtaridh) 

b. Pemberi pinjaman (muqridh) 

                                                           
26 Ismail Nawawi, Fikih Mu’amalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, 

Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 176. 
27Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, h.174-175. 
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c. Dana (qardh) 

d. Ijab dan qabul (sighat)      

 Adapun syaratnya yakni : 

1. Akad qardh dilakukan dengan sighat ijab dan qabul atau bentuk lain 

yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan 

tindakan/saling memberi dan saling mengerti). 

2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh, 

dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qardh sebagai aqad 

tabarru’(berderma atau sosial), maka akad qardh  yang dilakukan oleh 

anak kecil, orang gila, orang bodoh, atau orang yang dipakasa, maka 

hukumnya tidak sah. 

3. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta 

yang ada padanannya dipasaran, atau padanan nilainya (mitsil), 

sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qardh  

dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan. 

4. Ukuran jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas 

agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan 

di antara para pihak yang melakukan akad qardh.28 

4. Hukum Qardh 

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi’iyah dan Hanabilah, kepemilikan 

dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut 

Syafi’iyah muqtaridh mengembalikan barang yang sama jika barangnya mal lits. 

Apabila yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. 

Menurut  Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh baru berlaku dan 

mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam 

sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, 

dan dia wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama (mitsli), bukan uang 

yang diterimanya. Namun, menurut Imam Abu Yusuf  Muqtaridh tidak memiliki 

barang yang diutangnya, apabila barang tersebut masih ada. Menurut Hanabilah, 

                                                           
28Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, Ed.1 (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers 

2016), h.172. 
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dalam barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), sesuai 

dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan 

dalam barang yang bukan makilat dan mauzunat, ada dua pendapat yaitu, 

dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan 

barang yang yang diutang atau dipinjam. 29  

5. Manfaat Qardh 

 Manfaat qardh yakni: 

a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan 

dana talangan jangka pendek. 

b. Pedagang kecil memperoleh bantuan untuk mengembangkan usahanya. 

c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir. 

D. Kafalah dalam Islam 

1. Pengertian Kafalah 

Lafadz kata al-kafalah merupakan masdar yang fil madhi-nya adalah 

kafala dan fi’il mudhori’-nya yakfulu. Kafalah Secara bahasa berarti penjaminan.  

mempunyai padanan kata yang banyak, yaitu dhamanah, hamalah, dan za’amah. 

Semua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu penjaminan.30 

Madzhab Hanafi menggunakan kata kafalah  pada sesuatu yang berlaku 

dhaman dengan transaksi dan mencakup  jiwa,  harta, dan  serah terima. Adapun 

dhaman digunakan untuk menyebut sesuatu yang lebih umum yang mencakup 

jaminan dengan transaksi dan jaminan tanpa transaksi.31 

Menurut Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2OOO kafalah ialah 

jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 

atau pihak yang ditanggung. 

                                                           
29Achmad Wardi Muslich,  Fiqh Muamalat,  (Jakarta: Amzah, 2013), h.280. 
30Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Cet. I;Jakarta Timur : 

Prenadamedia Group 2019), h.127. 
31Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Cet. I; Jakarta Timur : 

Prenadamedia Group 2019), h.128. 
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Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kafalah merupakan jaminan 

atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman 

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.32 

Dapat disimpulkan bahwa kafalah adalah sebuah kewenangan untuk 

melakukan penjaminan kepada pihak lain terhadap sesuatu yang diperbolehkan 

oleh syariah. 

2. Rukun dan Syarat Kafalah 

Menurut madzhab Hanafi, rukun dan syarat kafalah ada dua, yakni ijab 

dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat kafalah adalah : 

a. Damin, atau za’im, yakni orang yang menjamin. Dalam hal ini orang yang 

menjamin disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah menjalankan 

hartanya dan dilakukan dengan kehendak sendiri. 

b. Madmun ‘alayh atau orang yang berpiutang, syarat-syarat orang yang 

berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Orang yang menjamin 

disebut juga makful lahu, orang yang berpiutang disyaratkan dikenal oleh 

penjamin karena manusia tidak sama dengan hal tuntutan, hal ini 

dilakukan demi kedisiplinan dan kemudahan. 

c. Madmun ‘anhu atau makful ‘anhu (orang yang berutang). Dalam hal ini 

orang yang berutang disyaratkan baligh, berakal, memiliki niat yang baik 

dan bertanggung jawab kepada orang yang menjamin. 

d. Madmun bih atau makful (barang/benda atau orang). Disyaratkan dapat 

diketahui dan tetatp keadaannya. 

e. Sighat atau lafal, disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata menjamin, 

tidak digantungkan pada sesuatu/tidak jelas. 

Akad kafalah juga mengandung sejumlah ketentuan hukum, antara lain: 

1. Penjamin wajib menjamin sepenuhnya apabila orang yang ditanggung 

tidak ada (menghilang). 

2. Pemegang jaminan berhak mengembalikan jaminan perjanjian sehingga 

penanggungan menjadi batal atau fasakh. 

                                                           
32 Peraturan Mahkamah Agung  RI No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES), Buku I, Bab 1 Pasal 20 ayat (12). 
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3. Boleh melakukan  badan atas orang yang dijatuhi hukuman sepanjang 

menyangkut hak manusia bukan hak Allah. 

4. Penjamin atas badan apabila ia teledor atau terlalu menggampangkan atau 

menghadirkan orang yang dijamin  sehingga mengakibatkan hilangnya hak 

penerima jaminan maka  wajib menanggungnya. Namun apabila penjamin 

tidak meremehkan dan telah berupaya keras namun orang yang dijamin 

tidak juga hadir maka penjamin tidak menanggung apapun dari beban yang 

diwajibkan kepada orang yang dijamin. 

5. Jaminan penyerahan atas barang-barang yang ditanggung selama barang 

itu masih ada adalah boleh. 

6. Beberapa sifat  yang sah antara lain munjizah, mu’allaqah, mu’aqqatah, 

dan masyruthah. 

7. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iayah, dan Hanabilah jika penjamin 

membayarkan utang orang yang ditanggung atas izinnya dengan tujuan 

agar ia mengembalikannya, maka penjamin dapat mengambil gantinya dari 

orang yang ditanggung. Dalam hal ini jika orang yang dijamin hilang 

sehingga  menanggung utang atau kerugian maka penjamin boleh meminta 

ganti rugi kepada orang yang ditanggung.33 

3. Dasar Hukum Kafalah 

Berdasarkan legitimasi dari al-Qur’an, al-Sunnah, dan Ijma’ kafalah 

diperbolehkan.  

a. Dalil dari al-Qur’an  

 Allah berfirman dalam QS Yusuf /12: 72 

 عِيمٞ نَا۠ بِهۦِ زَ يرٖ وَأَ بَعِ قَالوُاْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَاءَٓ بِهۦِ حِمۡلُ 

Terjemahnya: 

    “Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan 

makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu ’’34 

                                                           
33Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Cet. I;Jakarta Timur : 

Prenadamedia Group 2019), h.130-131. 
34Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jawa Barat: Pustaka 

Jaya Ilmu, 2014), h.244. 
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Kata zaim yang artinya penjamin pada ayat tersebut adalah gharim, orang 

yang bertanggung jawab atas pembayaran. Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh 

al-Thabari, menafsirkan kata zaim dalam ayat tersebut dengan   (penanggung) 

yang berarti penjamin. Senada dengan pendapat Ibnu Abbas, Al-kalbai 

sebagaimana dikutip oleh al-Razi, juga berpendapat bahwa kata zaim maknanya 

adalah kafil.35  

b. Hadis  

ُ عَنْهُ أنََّ  حَدَّثنََا أبَوُ عَاصِم  عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبَيِ عُبَيْد  عَنْ سَلمََةَ بْنِ الْْكَْوَعِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أتُيَِ بِجَنَازَة  لِيصَُل ِيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَليَْهِ مِنْ ديَْن  قَالُ  وا لَا النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ

ى عَليَْهِ ثمَُّ أتُيَِ بِجَنَازَة  أخُْرَى فَقَالَ هَلْ عَليَْهِ مِنْ ديَْن  قَالوُا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلىَ فَصَلَّ 

ِ فَصَلَّى عَليَْهِ   صَاحِبكُِمْ قَالَ أبَوُ قتَاَدةََ عَليََّ ديَْنهُُ يَا رَسُولَ اللََّّ

Artinya: 

      “ Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Yazin bin Abi ‘Ubaid 

dari Salamah bin Al-Akwa’ radliallahu’anhu bahwa Nabi shallallahu’alaihi 

wasallam dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka 

Beliau bertanya: “Apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata: Tidak”. 

Maka Beliau menshalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi 

jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: Apakah orang 

ini punya hutang?” Mereka menjawab: Ya”. Maka Beliau bersabda: 

Shalatilah saudaramu ini. Berkata, Abu Qatadah: Biar nanti aku yang 

menanggung hutangnya. Maka Beliau shallallahu’alaihi wasallam 

menshalatkan jenazah itu. (HR. Bukhari Nomor 2131).36 

Adapun landasan yuridis dari ijma’ mengenai akad kafalah bahwa ulama 

dan kaum muslimin bersepakat, bahwa kafalah  diperbolehkan karena masyarakat 

membutuhkan akad semacam ini. Kafalah bahkan membantu beban orang yang 

berhutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskannya dari tanggungan utang. 

                                                           
35Lu’lu Luthfia Siregar “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng 

dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo 

Kecamatan Taman Kota Madiun”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), h.57. 
36Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.190-191. 
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Sementara bagi pihak yang mempunyai piutang, kafalah akan membuatnya lebih 

tenang karena harta yang dipinjamkannya ada yang menjamin.37 

4. Macam-macam kafalah 

 Menurut syafi’I Antonio macam-macam kafalah adalah sebagai berikut: 

a.  Kafalah bi nafs 

 Kafalah bi nafs merupakan akad memberikan jaminan atas (personal 

guarantee). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk  kafalah bi 

nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama 

baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara 

fisik tidak memegang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat 

mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. 

b. Kafalah  bil-mal 

 Kafalah bil-mal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan 

utang. 

c. Kafalah  bit taslim 

 Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas 

barang yang disewa, pada masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat 

dilaksanakan oleh bank unttuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama 

dengan aperusahaan penyewaan. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa 

deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa kepada nasabah 

tersebut. 

d. Kafalah al-Munjazah 

 Kafalah al-munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh 

jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah al-

munjazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds jaminan 

prestasi, suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan 

bentuk akad ini 

 

                                                           
37Panji Adam,  Fikih Muamalah Maliyah, (Cet. I; Bandung : Refika Aditama, 2017) , 

h.324. 
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e. kafalah al-Muallaqah  

 Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah 

baik dari industri perbankan maupun asuransi.38 

 kafalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kafalah dengan harta dan 

kafalah dengan jiwa. Kafalah dengan harta yakni, kewajiban yang mesti 

ditunaikan oleh dhamin atau kafalah dengan pembayaran berupa harta. Sedangkan 

kafalah dengan jiwa ialah adanya kepastian pada pihak  untuk menghadirkan 

orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (makful lahu). 

Contohnya, seperti perkataan seseorang, “Aku menjamin untunk menghadirkan si 

Fulan dalam acara tersebut”. Jika ia tidak menghadirkannya, padahal ia masih 

hidup maka  tersebut wajib membayar sejumlah denda sesuai dengan dallil ‘az-

zaim Gharimun.  

5. Berakhirnya kafalah  

 Berakhirnya akad kafalah oleh sejumlah hal yaitu: 

a. Utang telah dibayar, baik yang membayar itu adalah kafil (penjamin), orang 

yang berutang, maupun orang lain. 

b. Orang yang memberi utang membebaskan kepada kafil (penjamin) atau 

orang yang berutang. Jika da’in (orang yang memberi utang) membebaskan 

utang madin (orang yang berutang), maka kafil (penjamin) secara otomatis 

juga terbebas dari tanggung jawab. Akan tetapi, jika da’in membebaskan 

kafil , maka ia sendiri yang terbebas dari tanggung jawab, dan madin tidak 

terbebas dari tanggungan utangnya. 

c. Jika kafil telah melakukan pendamaian (shulh) dengan da’in dengan 

kompensasi tertentu maka ashil (orang yang ditanggung) terbebas dari 

tanggung jawab kepada da’in. Namun, kafil berhak mendapat ganti rugi dari 

ashil dengan lebih sedikit dari utangnya atau senilai dengan kompensasi 

yang diberikan dalam perdamaian. 

                                                           
38Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontempor, Ed.1(Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers 2016)., 

h.226-227. 
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d. Kafil dan madin boleh memindahkan kewajibannya terhadap da’in kepada 

orang lain karena pemindahan utang (hiwalah) seperti menerima (qabdh). 

e. Jika barang yang dijamin rusak, maka ashil terbebas dari tanggungannya, 

dan kafil juga terbebas karena ia hanya mengikuti kepada ashil. Dengan 

demikian, masa berlakunya kafalah telah habis, seperti seorang yang 

menanggung harga suatu barang. Kemudian jual beli tersebut batal karena 

barangnya tidak memenuhi syarat yang telah disepakati. 

f. Rusaknya barang yang dipakai jaminan atau barang yang dijamin jika 

kerusakan itu bukan karena perbuatan manusia. Namun jika ke barang 

tersebut rusak karena perbuatan manusia, maka jaminan tidak terhenti dan 

orang yang merusaknya wajib menggantinya. 

g. Da’in (orang yang memberi utang) meninggal dunia, sedangkan satu-

satunya ahli waris adalah madin (orang yang berutang). Dalam kondisi 

seperti ini  kafil atau penjamin terbebas dari  kafalah atau jaminan. 

h. Jika kafil (penjamin) membayar utang madin (orang yang berutang), 

sedangkan  mempunyai utang kepada madin yang nilainya sama, maka  kafil 

terbebas dari utangnya. 

i. Kafalah (jaminan) jika berakhir ketika kafil (penjamin) menyerahkan makful 

(orang yang dijamin) kepada seorang penuntut di suatu tempat yang 

memungkinkan penuntut menghadirkannya ke majelis pengadilan.  

j. kafil (penjamin) terbebas dari kafalah (jaminan) ketika meninggal dunia 

dengan catatan ia tidak gegabah dan menyepelekan tanggungannya ketika 

masih hidup. Jika ia gegabah dan menyepelekan kewajibannya untuk 

menjamin ketika masih hidup, maka harta peninggalannya digunakan 

sebagai jaminan kepada da’in (orang yang memberi utang). 

k. kafil (penjamin) terbebas ketika makful (orang yang dijamin) meninggal 

dunia karena  hanya berkewajiban menghadirkannya, dan menjadi tidak 

mungkin karena yang  ditanggung telah meninggal dunia.39 

 

                                                           
39Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontempor, Ed.1, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers 

2016), h.133-134. 
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E. Tanggung Renteng 

1. Pengertian Tanggung Renteng 

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, 

menjamin menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang 

tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan, kata renteng berarti rangkaian, 

untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng diartikan sebagai tanggung 

jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. 

Tanggung renteng juga dapat diartikan sebagai hukum menanggung secara 

bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar.  

Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata s.d 

Pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan tanggung renteng menurut pasal 1278 KUH 

Perdata ialah: Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung 

renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara 

tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh 

utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada seorang di antara mereka, 

membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah 

dan dibagi antara kreditur tadi. 40 

Sistem tanggung renteng dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang 

membagi tanggung jawab secara merata, tidak ada bunga kecuali biaya 

administrasi, menerapkan konsep kolektivitas mulai dari merancang program 

sampai mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling 

mempercayai. Sistem tanggung renteng dimplementasikan dalam wujud 

musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. 

Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman,bahkan menyangkut 

persyaratan yang harus disetujui. Apabila terjadi kerugian piutang maka 

pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya.41 

                                                           
40 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 2001), h.330. 
41Alam Susanto,  Perekonomian Masyarakat. (Yogyakarta: Ari Offse, 2007), h.35. 
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Dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng ialah tanggung jawab bersama 

setiap anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban bersama jika nanti terdapat 

masalah. 

2. Karakteristik Tanggung Renteng 

 Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng ialah: 

a. Kekeluargaan dan kegotong royongan. 

b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat. 

c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya 

diri kepada anggota. 

d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan 

anggota.42 

3. Syarat Tanggung Renteng 

 Tanggung renteng akan lebih efektif dilaksanakan apabila memenuhi syarat-

syarat berikut: 

a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki 

solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu 

yang cukup lama. 

b. Kelompok memiliki pemimpin dengan kararkter yang cukup baik, 

berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah 

disepakati. 

c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama 

besarnya. 

d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah 

tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta 

sebagaimana disyaratkan. 

e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang 

memadai. 

                                                           
42 Udin Saripuddin, “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam’’, 

Istishadia,Vol. 6, No.2, 2013, h.387. 
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f.   Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan 

memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang 

membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan. 

g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan. 

h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentigan satu sama 

lain.43 

4. Unsur-unsur Tanggung Renteng 

Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi dalam tanggung renteng yakni: 

a. Kelompok 

Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar nama anggota 

yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif 

sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya 

kedekatan fisik dan emosional, artinya diantara anggota tersebut sudah saling 

kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya 

aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten. 

b. Kewajiban 

Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, 

simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan. 

Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran 

kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam 

kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat 

pertemuan kelompok. 

c. Peraturan 

Dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam 

AD-ART dan peraturan khusus. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga 

harmonisasi antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok 

penerapan sistem tanggung renteng.44 

 

                                                           
43 Udin Saripuddin,“Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam’’, 

Istishadia,Vol. 6, No.2, 2013, h.387-388. 
44Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur. (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti, 2009), h.34. 
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5. Mekanisme Tanggung Renteng 

Terdapat dua mekanisme yang digunakan dalam sistem tanggung renteng 

yaitu: 

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan 

ditingkat kelompok yang mana dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan 

diemban terhadap konsekuensi dari keputusan yang telah disepakati oleh 

kelompok tersebut. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh 

anggota maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh 

anggota kelompok tersebut. Sehingga cara pengambilan keputusannya adalah 

dengan cara musyawarah yang akan menghasilkan kesepakatan bersama dan apa 

yang telah diputuskan harus bisa di pertanggung jawabkan bersama-sama.45 

b. Mekanisme Kontrol 

Mekanisme kontrol dari sistem tanggung renteng mengharuskan untuk 

membiasakan anggota menjadi bertanggung jawab. Dalam mekanisme kontrol 

jika ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam 

kelompok tersebut akan menanggung beban dari anggota yang tidak bertanggung 

jawab itu. Apabila seluruh anggota tersebut tidak mau menanggung beban tersebut, 

maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak dapat direalisasikan. 

Mekanisme inilah yang kemudian memunculkan kontrol moral diantara anggota 

kelompok sehingga dengan adanya kontrol tersebut menciptakan aturan kelompok 

yang mana aturan tersebut sebagai upaya untuk menjaga eksistensi 

kelompoknya.46 

6. Hak dan Kewajiban Tanggung Renteng 

Sesama debitur tanggung renteng turut serta membantu prestasi debitur 

yang mengalami kesulitan dalam melunasi hutang, debitur lain dapat menuntut 

kembali dari debitur yang berutang sampai sebesar hak bagian mereka kembali. 

Pada prinsipnya salah seorang debitur yang ikut serta tanggung renteng telah 

                                                           
45Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur. (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti, 2009),  h.67. 
46Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur. (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti, 2009), h.71. 



32 
 

 

membayar hutang mempunyai hak regres terhadap debitur lainnya dalam 

tanggung renteng yang berarti sekalipun hutang pada kreditur telah dibayar oleh 

salah satu debitur dalam tanggung renteng tersebut, tetapi secara intern meskipun 

perikatan tanggung renteng telah dihapus maka debitur yang membayar tanggung 

renteng dapat menagih satu persatu ke teman debitur lainnya dalam satu kelompok 

tanggung renteng tersebut sesuai dengan angsuran pinjaman yang telah dibayar 

oleh deitur yang menanggung itu.47 

Dalam pasal 1131 KUHPerdata diletakkan asas umum hak seorang 

kreditur terhadap debiturnya, dimana ditentukan bahwa : 

       “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, 

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan 

menjadi tanggungan untuk segala perkataannya perseorangan ” 

Pasal 1131 menjelaskan bahwa piutang pada kreditur menindih pada 

seluruh hartadebitur tanpa terkecuali. Dari pasal 1131 dapat disimpulkan, seorang 

kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan 

debitur. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan 

kreditur. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, 

tidak dengan “person debitur”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kreditur dapat menita dan melaksanakan penjualan benda jaminan debitur baik 

yang sudah ada maupun yang akan ada, guna dijadikan pelunasan tagihan 

debitur.48  

7. Konsep Pembiayaan dalam Sistem Tanggung Renteng 

Sistem tanggung renteng yaitu pengejewantahan dari asas kekeluargaan 

dan gotong royong. Seperti yang dikemukakan oleh Syaiful Arifin dalam 

jurnalnya, tujuuan sistem tanggung jawab bersama terutama untuk faktor manusia. 

Sistem tanggung renteng berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas 

penerimaan anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau kelakuan anggota 

                                                           
47J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan 

dan Perikatan Menanggung, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2003), h.235. 
48Agus Muzakki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1131 Kuhperdata Tentang 

Jaminan dalam Operasional Perbankan Syariah, Skripsi (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2019), h.3-4. 
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kelompok, dan pengajuan pinjaman dari anggota kelompok. Sistem ini juga 

berpengaruh pada peerbuatan atau kelakuan pemimpin kelompok atau pengurus 

kelompoknya.49 

Wanprestasi yang dilakukan oleh mitra dapat dilihat dari ketentuan 

klasifikasi kondisi mitra. Klasifikasi kondisi mitra ialah klasifikasi terhadap 

performance mitra oleh kreditur yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini 

mitra mana saja yang berpotensi bermasalah. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi 

tiga bagian untuk memudahkan pengelompokan mitra, yakni:50 

a. Klasifikasi Over Tenor 

Mitra dapat dikategorikan dalam aspek over tenor apabila kedua aspek 

penilaian tidak dipenuhi daan melebihi jangka waktu pembayaran angsuran 

perjanjian. 

d. Klasifikasi Door to Door 

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi door to door apabila kedua 

aspek tersebut tidak dipenuhi oleh mitra, namun dalam hal ini masih dapat 

dilakukan penagihan dengan mengunjungi rumah mitra satu persatu untuk 

meminta pembayaran angsuran. 

e. Klasifikasi sedang 

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi sedang apabila mitra haya 

dapat memenuhi salah satu dari kedua aspek penilaian, misal mitra tidak hadir 

tetapi tetap membayar angsuran.51 

 

                                                           
49 Rahmaniar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam 

Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone, Skripsi (Makassar : Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2021), h.42. 
50Cempaka Widowati, Efektivitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura 

untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, Privat Low. 6, No. 1 (Jawa Tengah, 2018), h.84. 
51 Rahmaniar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam 

Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone. h.43. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field research) deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian 

yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia 

sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu dalam latar alamiah. Dengan 

kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu 

melihat, memaknai, atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini 

merupakan interaksi sosial.1  

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif maka tentunya penelitian ini ialah 

penelitian lapangan yang dilakukan di Bina Artha Ventura Kelurahan Empoang 

Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Penulis melakukan penelitian 

ditempat tersebut karena ditempat tersebut banyak yang menggunakan sistem 

tanggung renteng untuk melakukan pinjaman modal usaha. 

B. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Syar’i 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan syar’i yakni pendekatan terhadap 

suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam baik itu berasal dari al-Qur’an, 

al-Hadis, qiyas, dan Ijma’. 

 

 

                                                           
1Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h.91. 
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2. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis yang dimaksud disini untuk melihat aturan-aturan yang 

berlaku dalam kodifikasi hukum dan kemudian merelevasikannya dengan masalah 

yang dibahas. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer ialah sumber data pokok yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan 

informan.2 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada 

ketua kelompok sebagai penanggung jawab atas pinjaman modal usaha anggota 

kelompoknya, beberapa anggota kelompok peminjam modal usaha serta pegawai 

PT. Bina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui library research atau 

penelitian kepustakaan dengan ini penulis  berusaha menelusuri dan 

mengumpulkan bahan dari jurnal,buku,peraturan-perundang-undangan dan 

referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara ialah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh 

setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah,di mana 

arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan 

mendapatkan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. 3  Dalam 

wawancara tersebut peneliti berkedudukan sebagai pemberi pertanyaan dan 

responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh 

penelitian 

                                                           
2Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Method, serta Research dan Development (Jambi: Pustaka Jambi,2017), h.95 
3 Umar Sidiq dan  Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan (Ponorogo: CV. Nata Karya,2019), h.61-62. 
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2. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua panca indera 

guna memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap,sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode 

dokumenter juga dilakukan dengan melakukan pengambilan gambar selama 

proses penelitian berlangsung. Dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data 

pendukung dan pelengkap terhadap data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dan observasi yang lebih mendalam. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi peneliti sendiri, 

pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam melakukan wawancara 

yang di jadikan dasar guna mempeeroleh informasi dari informan berupa daftar 

pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang berfungsi untuk men catat 

percakapan yang dianggap penting, dan kamera atau tape recorder yang berfungsi 

untuk menyimpan bahan-bahan penelitian atau observasi sebelum dicatat dalam 

hasil penelitian. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data  

1.  Teknik Pengelolaan 

a.  Editing 

 Editing adalah kegiatan pemeriksaan data yang berhasil dikumpulkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa semua data yang telah diperoleh dari 

pihak-pihak yang terkait dan jika ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok 
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permasalahan penelitian ini, maka dijadikan sebagai referensi,sumber data dan 

bahan kutipan dalam pembuatan skripsi ini. 

b. Organizing 

Pengelolaan data organizing dapat diartikan sebagai penyusunan secara 

sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya, yakni sesuai dengan permasalahannya.4 

2.  Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai di lapangan. Dalam 

penelitian ini, proses analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan 

bersamman dengan pengumpulan data.5 

Analisis data merupakan pengklasifikasian, pengkategorian, penyusunan 

dan elaborasi, sehingga data yang telah dikumpulkan dapat diberikan makna untuk 

mencapai tujuan penelitian.  Analisis data dapat dilakukan dengan langkah-

langkah berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah penyederhanaan, pengabstrakan, pemilihan, dan 

pemetaan, sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan integral. Data 

reduksi mengurangi data yang dianggap tidak penting sehingga data yang terpilih 

dapat diproses kelangkah selanjutnya.6 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data maksudnya yaitu menampilkan berbagai data yang telah 

diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan 

memudahkan untuk memaknainya. 

 

                                                           
 4Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi “ Teori dan Aplikasi” (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2001), h.178. 
5 Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan (Ponorogo: CV.Nata Karya,2019), h.37. 
6 Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Makassar: 

Shofia, 2016), h.72. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Sebagai tahapan akhir dari pengelolaan data. Maksudnya, adalah 

pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa 

untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah 

dipaparkan di latar belakang masalah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran umum  

PT Bina Artha Ventura merupakan perusahaan modal ventura yang 

berkembang secara pesat serta secara aktif terlibat dalam sektor keuangan mikro 

di Indonesia sejak Desember 2011. Pada awalnya Bina Artha menawarkan 

pinjaman modal usaha dengan melakukan modifikasi layanan pembiayaan 

keuangan mikro tradisional yang bernama Grameen yang ditujukan khusus untuk 

perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan. 

Saat ini, PT Bina Artha memiliki jangkauan pemasaran yang semakin luas 

yaitu sekitar 400 cabang yang menjangkau lebih dari 450.000 mitra di Pulau Jawa, 

Sulawesi, dan Sumatra. Kedepannya, Bina Artha berencana untuk memperluas 

jangkauan distribusinya secara bertahap ke berbagai pulau lainnya di Indonesia. 

Bina Artha terinspirasi oleh cita-citanya untuk memberikan akses keuangan 

kepada rumah tangga berpenghasilan rendah yang bergerak di usaha mikro dan 

kecil agar dapat mencapai peningkatan ekonomi dan sosial. Bina Artha 

berkembang untuk melayani mitra (klien) dengan cara yang adil, transparan, 

efisien dan berkelanjutan. Bina Artha memiliki impian yang cukup ambisius yakni 

ingin menjangkau 1.000.000 rumah tangga untuk memperoleh layanan keuangan 

dalam beberapa tahun ke depan. 

PT Bina Artha merupakan bagian dari CreditAccess South-East Asia B.V, 

dengan kantor pusat di Amsterdam, mengelola bisnis keuangan mikro terintegrasi 

di Asia Tenggara (Indonesia dan Filipina) serta melayani lebih dari 700.000 

wiraysaha dan pengusaha mikro. Bina Artha terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2011, Pendirian PT Bina Artha Ventura oleh 

Credit Acces Asia dan tanda terima lisensi ventura capital dari Departemen 

Keuangan. 
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1. Tahun 2014 PT Bina Artha Memulai bisnis pinjaman individu. 

2. Pada Tahun 2015 PT Bina Artha Ventura merupakan Ventura Capital 

Company pertama di Indonesia untuk menerima layanan asuransi kredit oleh 

Jamkrindo dan Ventura capital company pertama di Indonesia untuk 

mengakses Biro Kredit Bank Indonesia. 

3. Pada tahun 2016 PT Bina Artha Ventura menjadi proyek percontohan 

pinjaman fasilitas Air dan Sanitasi (KOMPAK) dan memulai kerja sama 

dengan Alfamart untuk pembayaran angsuran pinjaman perorangan. 

4. Kemudian pada tahun 2017 PT Bina Artha Ventura Memulai ekspansi di 

Sulawesi, serta melakukan peluncuran pinjaman fasilitas air dan sanitasi 

(KOMPAK), dan Memperoleh sertifikasi kampanye SMART pada bulan 

Maret. 

5. Pada bulan Mei 2018 PT Bina Artha Memulai kemitraan dengan Tokopedia 

untuk menawarkan pembiayaan model kerja untuk para penjual Tokopedia 

online mencapai 350.000 mitra (klien) aktif dan menyalurkan 950.000 

pinjaman sejak awal. 

6. Selanjutnya pada tahun 2019 PT Bina Artha Ventura meluncurkan produk 

pinjaman cepat dan mencapai lebih dari 1 triliun portofolio pinjaman, Yang 

di dukung dengan grup perangkat lunak untuk menerapkan GLOS. Serta 

pada tahun yang sama PT Bina Artha mendapat Sertifikat kampanye 

SMART divalidasi untuk periode 2 tahun ke depan. 

7. Tahun 2019 dimana awal covid-19 terjadi akan tetapi PT Bina Artha 

Ventura tetap tangguh menghadapi pandemic covid-19.Tahun 2021 Bina 

Artha menunjukkan ketangguhan selama pandemi Covid-19 dengan tetap 

melakukan pencairan, mendukung Mitra dengan moratorium, dan tetap 

profit melalui peningkatan efisiensi. 
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1). VISI dan Misi PT Bina Artha Ventura 

       Adapun Visi dan Misi PT Bina Artha Ventura yakni: 

a. Visi  

Menjadi mitra usaha pilihan keluarga Indonesia yang memiliki akses 

terbatas atas pembiayaan, meningkatkan, taraf hidup dengan menyediakan solusi 

yang mudah dan dapat di andalkan, serta memenuhi perkembangan kebutuhan 

mitra. 

b. Misi  

Menyediakan akses yang mudah dan inovatif bagi keluarga Indonesia 

untuk memperoleh layanan keuangan dan non keuangan yang dapat di andalkan 

serta menjadi mitra usaha terpercaya di setiap lokasi kami berada. 

2). Tujuan 

a. Membantu serta memberi kepada masyarakat yang berpendapatan 

rendah, khususnya perempuan dalam upaya mendapatkan modal kerja 

untuk membangun atau mengembangkan usahanya. 

b. Memanfaatkan waktu dan kemampuan perempuan agar dapat 

berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 

3). Tugas pokok dan fungsi 

PT Bina Artha Ventura mempunyai beberapa pegawai yang masing-

masing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik 

yakni :  

a) Regional Manager (RM) 

       Tugas dan tanggung jawab :  

1. Melakukan koordinasi dengan bagian bisnis support dan operasional 

di Kantor pusat, terkait dengan budget yang telah ditetapkan 

2. Bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis diwilayah kerjanya 

3. Memenuhi seluruh kebutuhan SDM di kantir wilayah, area, serta 

cabang, melalui proses rekrutmen serta pelatihan yang terkordinasi 

dengan bagian bisnis support di kantor pusat.  
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4. Menyiapkan laporan tertulis atas hasil pengawasan dan monitoring 

area serta cabang-cabang dibawah kelolanya. 

b). Area Manager (AM) 

       Tugas dan tanggung jawab: 

1. Membuat perencanaan dan eksekusi upaaya pencapaian target yang 

ditetapkan untuk jumlah pembiayaan, jumlah nasabah/mitra, kinerja 

portofolio, NPL/PAR. 

2. Menjamin SOP dilaksanakan sesuai ketentuan  

3. Melakukan pengawasan dan monitoring regular untuk semua cabang 

dibawah kelolanya. 

4. Bertanggung jawab untuk memanage S-7 kantor cabang 

c). Branch Manager (BM) 

       Tugas dan tanggung jawab :  

1. Membantu kinerja RO, SO, Administrasi/kasir, serta mengevaluasi 

kinerja RO, SO, Administrasi/kasir. 

2. Memberikan informasi perkiraan realisasi per hari satu minggu ke 

depan kepada Kantor Pusat (KP) pada hari jum’at pagi (tergantung 

sistem MIS) 

3. Melakukan survey ditingkat kecamatan dan desa 

4. Mengecek dan menandatangani Uji Kelayakan Mitra (UKM), 

Pemeriksaan Usaha (PU) dan formulir aplikasi pengajuan pembiayaan 

d).  Administrasi/ Kasir (Admin/Kasir) 

       Tugas dan tanggung jawab: 

1. Menyetorkan dan mengambil uang ke dan dari Bank 

2. Mengajukan kebutuhan kas harian dan mingguanMelakukan 

pencatatan setoran dan uang setoran setiap hari dari mitra melalui RO 

3. Melakukan pencatatan uang tunai untuk pembiayaan kepada mitra 

uang tanggung jawab dan asuransi 

4. Mengirim dan menerima dokumen/memo/surat dari Kantor area/pusat 

5. Menghadiri dan menyampaikan laporan dalam rapat konsulidasi 

mingguan 
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e). Sales Officer (SO) 

       Tugas dan tanggung jawab :  

1. Melakukan sosialisasi kepada calon mitra per RT/RW disetiap desa 

2. Melakukan Uji Kelayakan Mitra (UKM) ke setiap calon mitra 

3. Memberikan penjelasan kepada calon mitra melalui proses Latihan 

Kedisiplinan Kelompok Mitra (LKMM) 

4. Mengisi formulir UKM, LKMM lalu diserahkan pada admin/kasir 

untuk dikirimkan ke kantor pusat 

f). Relation Officer (RO) 

       Tugas dan tanggung jawab:  

1. Melakukan pengambilan angsuran/setoran kepada nasabah/mitra 

setiap harinya 

2. Mencatat dan menghitung jumlah uang angsuran/setoran yang telah 

diterimanya 

3. Melakukan Pemeriksaan Usaha (PU) ke setiap rumah mitra/nasabah  

4. Menjaga hubungan antara RO dengan nasabah/mitra 

Selain itu PT. Bina Artha Ventura juga memberikan perlindungan kepada 

mitranya. Di antaranya melalui:  

a. Merancang dan Mendistribusikan Produk dengan Baik  

PT. Bina Artha Ventura juga telah merancang produk dan mempelajari 

target pasar dengan baik untuk memastikan bahwa produk yang diberikan telah 

disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Metodologi pendistribusian produk 

disesuaikan dengan kebutuhan, pendapatan bulanan, dan lokasi pertemuan mitra 

guna memastikan bahwa pembayaran angsuran dapat dengan mudah dilakukan 

oleh mitra.  

b. Pencegahan Hutang Berlebih  

Dalam Pencegahan hutang yang berlebih PT. Bina Artha Ventura 

melakukan analisis arus kas bulanan mitra untuk memastikan bahwa mereka dapat 

membayar kembali modal kerja yang diterima. Bina Artha juga melihat dan 

melakukan analisis riwayat pinjaman mitra di berbagai lembaga keuangan atau 

institusi pembiayaan lainnya, baik yang sedang berlangsung maupun riwayat 
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pinjaman yang terlah diselesaikan oleh mitra. Setelah pencairan pinjaman 

dilakukan, kemudian memastikan bahwa mitra menggunakan dana pinjaman 

modal usaha seperti yang telah disebutkan dalam formulir aplikasi yang berisi 

tentang data informasi mitra beserta pinjamannya.  

c. Harga  

PT. Bina Artha juga menetapkan harga serta syarat dan ketentuan dengan 

mempertimbangkan kemampuan mitra dan hubungan jangka panjang yang akan 

terjalin antara Bina Artha dengan mitra. 

d. Transparansi  

PT. Bina Artha dengan jelas menginformasikan kepada mitra semua syarat 

dan ketentuan dari produk keuangan yang ditawarkan melalui penjelasan selama 

latihan kedisiplinan kumpulan mitra. Informasi juga diberikan dalam bentuk 

perjanjian formal dengan mitra dan disebutkan dalam buku angsuran yang 

diberikan setelah proses pencairan. Adapun rincian informasi yang diberikan 

adalah sebagai berikut: Pertama, Identitas Mitra dan informasi yang relevan 

dengan kumpulannya. Kedua, syarat dan ketentuan pinjaman yang jelas. Ketiga, 

jadwal pembayaran angsuran. Keempat, tingkat bunga yang dibebankan (bulanan 

dan tahunan, stabil dan turun) serta jaminan dan biaya asuransi. Dan terakhir ialah 

nomor hotline atau telepon bebas pulsa yang dapat dihubungi mitra untuk 

mengetahui informasi produk dan penyampaian keluhan. 

e. Perlakuan yang Adil dan Menghargai Mitra  

PT. Bina Artha memastikan staf atau petugas lapangannya menghargai dan 

berinteraksi dengan mitra secara adil dan baik. Hal tersebut dilakukan dengan 

tujuan untuk memupuk rasa percaya diri mitra kepada Bina Artha sehingga dapat 

terjalin hubungan jangka panjang dengan mitra. Untuk menghindari perilaku 

buruk terhadap mitra, Bina Artha tidak memberikan insentif bulanan kepada 

petugas lapangan untuk mencari mitra serta serta melakukan penagihan secara 

agresif dan tidak layak.  

f. Privasi Data Mitra  

PT. Bina Artha memperlakukan data mitra sesuai dengan hukum dan 

peraturan di Indonesia. Data mitra hanya digunakan untuk tujuan yang ditentukan 
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pada saat informasi dikumpulkan atau sebagaimana dizinkan oleh hukum 

Indonesia sesuai persetujuan mitra.  

g. Mekanisme untuk penyelesaian keluhan  

PT. Bina Artha menghargai setiap komunikasi yang berasal dari mitra. 

Oleh karena itu, Bina Artha menyediakan tempat untuk menyampaikan komentar 

atau keluhan mereka. Semua permintaan dari mitra yang tidak ditindaklanjuti dan 

ditutup dalam lima hari akan diteruskan ke manajemen Dewan Direksi dan 

Komite Audit. 

Pinjaman Kelompok – Bina Group. Pada produk ini produk keuangan 

modal usaha tanpa agunan yang ditujukan khusus perempuan yang memiliki 

usaha mikro dengan menggunakan metodologi Grameen tradisional. Jumlah 

maksimal pemberian pinjaman adalah Rp 3 juta hingga Rp 5 juta pada putaran 

pertama dan dapat ditingkatkan di putaran berikutnya jika mitra menunjukkan 

kapasitas pembayaran dan riwayat pinjaman yang baik. Jangka waktu pembayaran 

cicilan adalah satu kali dalam dua minggu dan masa pengembalian cicilan harus 

dilakukan dalam waktu maksimum lima belas bulan.  

Sasaran dari produk ini adalah perempuan dengan pendapatan kotor harian 

berkisar Rp 100.000,00 yang tinggal di daerah pedesaan dan semi pedesaan di 

dekat jalan utama yang terhubung dengan industri kecil dan menengah. Pada 

kenyataannya, masyarakat di lokasi semi perkotaan dan semi pedesaan masih 

memiliki rasa solidaritas masyarakat yang tinggi sehingga menjadi hal mendasar. 

B. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng di PT. Bina Artha 

Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto 

Hutang dan piutang seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari 

ditengah dinamika kehidupan masyarakat, dan wadah bagi orang yang ingin 

memulai usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini sudah banyak 

lembaga keuangan bank dan non-bank yang memberi pinjaman. Salah satu 

lembaga keuangan non-bank yang menawarkan peminjaman modal usaha dengan 

sistem tanggung renteng adalah PT Bina Artha Ventura. 
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Setelah melakukan wawancara dengan kepala cabang atau biasa disebut 

dengan Branchmanager PT. Bina Artha Ventura cabang binamu yaitu bapak 

sahapuddin sebagai kunci dalam penelitian ini, maka diketahui bahwasanya PT. 

Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan non bank maupun koperasi 

dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan yang bergerak dalam bidang 

peminjaman bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro disitu yang memiliki 

usaha mikro dengan tujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat yang ada 

di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini merupakan 

negara yang berkembang dengan perekonomian menengah kebawah, untuk itu 

tujuannya didirikan PT. Bina Artha ini untuk mengangkat atau menstabilkan 

perekonomian yang ada di Indonesia dengan cara membantu mengembangkan 

usaha masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah atau mikro. Hal ini 

sesuai dengan jawaban narasumber saat dilakukan wawancara. 

Sahapuddin berkata:  

“Pada awal didirikan , ini PT. Bina Artha adalah lembaga keuangan 

nonbank yang bergerak dalam pembiayaan mikro untuk pengusaha 

perempuan dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat 

ekonomi mikro. Sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha ini 

sudah diberlakukan sejak awal saya bekerja disini dan menurut saya sistem 

ini diperbolehkan karena memberikan kemudahan dalam prosesnya dan 

memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan pegawai Bina Artha 

karena ada yang menanggung. Pengembalian utang dengan sistem ini 

bertujuan untuk memudahkan proses angsuran.”1 

Dalam pembiayaan modal usaha ini adanya beberapa pihak yang terlibat 

diantaranya yaitu PT. Bina Artha itu sendiri sebagai lembaga penghimpun dan 

juga ada nasabah peminjam modal, dimana nasabah yang dimaksud di PT. Bina 

Artha adalah mitra dimana mitra tersebut berbentuk kumpulan yang dalam 

kumpulan itu terdiri oleh sepuluh orang. Selain itu dulu memang bina artha dan 

sampai saat ini menerapkan sistem asuransi di bawah Allianz tetapi sekarang 

sudah di kelola oleh bina artha itu sendiri, jadi yang terikat dalam perjanjian ini 

adalah bina artha sebagai lembaga pemberi pinjaman dan mitra sebagai penerima 

                                                           
1Sahapuddin (40 Tahun), Pegawai PT Bina Artha, Wawancara, Jeneponto, 12 januari 

2023. 
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pinjamannya. Hal ini sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak 

Sahapuddin salah satu pegawai Bina Artha. 

Pak Sahapuddin berkata: “Untuk menjadi mitra bina artha itu sendiri 

persyaratannya yaitu :  

1) Harus perempuan, kenapa harus perempuan karena menurut bina artha 

perempuanlah yang bertugas mengatur keuangan di dalam rumah 

tangganya. 

2) Harus mempunyai usaha mikro 

3) Harus bertempat tinggal dalam kediamannya sendiri tidak 

diperbolehkan ngontrak karena dalam pinjaman ini tidak ada jaminan 

apapun. 

4) Karena mitra Bina Artha itu berbentuk kumpulan jarak antara rumah 

satu dengan yang lainnya itu adalah satu kilometer. 

5) Mitra Bina Artha juga harus memiliki penanggung jawab, penanggung 

jawab disini bisa diambil dari keluarga yang masih satu KK atau beda 

KK, agar jika dikemudian hari terjadi wanprestasi maka ada yang 

bertanggung jawab, karena ini pinjaman dari PT Bina Artha tanpa 

jaminan . 

6) Bersedia tanggung renteng.2 

 

Kemudian hal tersebut juga di jelaskan oleh ibu firdayanti, beliau 

menambahkan informasi yakni:  

“Tanggung renteng itu istilahnya menanggung temannya yang tidak 

hadir didalam kumpulan. Jadi kita yang hadir ini menutup angsuran 

anggota yang tidak hadir di kumpulan dua mingguan.”3  

  Pernyataan tersebut juga di perjelas oleh ibu Nelli, ibu Nelli mengatakan 

bahwa : 

 “Pas waktu kumpulan 2 mingguan itu kalau ada teman yang tidak bisa 

mencicil angsuran, ya anggota yang lainnya tanggung renteng. tujuannya 

untuk membantu teman dan saling tolong menolong.”4    

  Ibu Sumiati selaku ketua kelompok mengatakan bahwa :  

“Saya memilih miminjam di PT Bina Artha karena tidak ada jaminannya, 

dan prosesnya lebih muda dibandingkan dengan tempat lain ”5 

                                                           
2Sahapuddin (40 Tahun), Pegawai PT Bina Artha, Wawancara, Jeneponto, 12 Januari 

2023.  
3Firdayanti (32 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha Ventura, Wawancara, Jeneponto, 

15 Januari 2023. 
4 Nelli (30 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha Ventura, Wawancara, Jeneponto, 15 

Januari 2023. 



48 
 

 

        

Ibu Jumahari (muqtaridh), selaku anggota kelompok mengatakan bahwa : 

“Alasan saya mengambil pinjaman di PT Bina Artha karena ingin 

menambah modal usaha, dan juga karena syarat-syarat peminjaman di PT 

Bina Artha sangat mudah untuk dipenuhi ”6 

Kemudian ibu Sri menambahkan informasi terkait tanggung renteng. Ibu 

Sri mengatakan bahwa :  

“Tanggung renteng itu maksudnya menanggung teman yang tidak hadir 

dalam kumpulan. Jadi kita semua yang hadir membayar iuran untuk 

menutup angsuran anggota yang tidak hadir dikumpulan dua mingguan. 

Kan pada kumpulan mingguan kita disuruh bawa uang lebih, biasanya 

Rp. 5.000 – Rp. 15.000 untuk menanggung anggota yang tidak hadir itu. 

Tujuannya itu untuk saling membantu atau saling tolong menolong. Saya 

sudah melakukan peminjaman modal di Bina Artha sudah berjalan 4 kali 

dan pasti ada anggota yang melanggar aturan sehingga sistem tanggung 

renteng ini berlaku, kami menalangi tagihan anggota yang tidak 

membayar tersebut” 7 

Selaras yang diungkapkan ibu jumahari, beliau mengatakan bahwa : 

“Menurut saya sistem tanggung renteng ini diperbolehkan karena 

memperat dan meningkatkan rasa kekeluargaan dengan saling tolong 

menolong dan juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab karena 

telah diberikan pinjaman modal usaha ”8 

Ibu Nelli, selaku anggota kelompok juga mengatakan bahwa :  

“Sebenarnya saya merasa sedikit keberatan dengan adanya sistem 

tanggung renteng ini, akan tetapi jika dipikir-pikir ini untuk kebaikan 

bersama, meskipun sedikit merasa terbebani karena harus menaanggung 

utang orang lain . tetapi inikan sudah menjadi resiko karena sudah 

menjadi kesepakatan kami dari awal bahwa kami bersedia tanggung 

renteng, dan sudah  menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota 

kelompok ”9 

         

                                                                                                                                                               
5Sumiati (45 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha Ventura, Wawancara, Jeneponto, 15 

Januari 2023. 
6Jumahari (40 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha Ventura, Wawancara, Jeneponto, 

15 Januari 2023. 
7Sri (27 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha Ventura, Wawancara, Jeneponto, 15 

Januari 2023. 
8Jumahari (40 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha Ventura, Wawancara, Jeneponto, 

15 Januari 2023. 
9Nelli (30 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha Ventura, Wawancara, Jeneponto, 15 

Januari 2023. 
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Ibu Lina selaku anggota kelompok juga ikut menambahkan bahwa :  

“Ada beberapa anggota kelompok yang merasa keberatan namun 

menurut saya mengapa memilih meminjam di Bina Artha padahalkan 

sudah tau aturannya bagaimana, karena sejak awal sudah diberitahu 

bagaimana sistemnya” 10     

Pak Sahupuddin juga menambahkan bahwa :  

“Semua anggota kelompok tidak bisa menuntut atau tidak menjalankan 

sistem tersebut, karena di awal sudah dijelaskan bagaimana sistemnya, 

bila merasa keberatan maka jangan mengambil pinjaman, dan juga sistem 

tanggung renteng inikan sudah disepakati secara lisan dan tertulis. Jadi 

tidak adaalas an untuk menuntut atau tidak melaksanakannya. Sejauh ini 

mitra yang berhenti sebanyak 1,5 % yang berhenti dari 1500 mitra ”11 

Artinya, hanya 1,5% kelompok yang mempersoalkan sistem tanggung 

renteng yang cenderung mudharat, yakni harus membayar utang orang lain, hal 

mana tidak punya utang kepada orang yang sudah berhenti membayar angsuran. 

Tapi, dari segi kaidah fikih bisa mengambil mudharat yang lebih ringan dibanding 

tidak memberlakukannya sama sekali, sebab bisa menghambat proses pembayaran 

utang yang mengakibatkan perputaran uang di PT Bina Artha mandek, sehingga 

proses peminjaman kepada kelompok lain juga terganggu. 

Kemudian akad yang diterapkan dalam pembiayan modal usaha di PT 

Bina Artha pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dimana dalam pembiayaan 

tersebut terdapat plafond yang ditawarkan oleh PT Bina Artha, yakni: 

Putaran Modal Kerja :   Ke- 

Besar Modal Kerja (Rp.) :   3.000.000  

Jadwal Pembayaran :    Per Dua Mingguan 

Jangka Waktu Pembiayaan Modal Kerja : 31 Kali Angsuran 

 

 

 

                                                           
10Lina (38 Tahun), Anggota/Mitra PT Bina Artha, Wawancara, Jeneponto,15 Januari 

2023 

11Sahapuddin (40 Tahun), Pegawai PT Bina Artha, Wawancara, Jeneponto, 12 Januari 

2023.  

 



50 
 

 

Angsura

n Ke 

 

Angsuran (Rp) 

 

Sisa Angsuran Pembiayaan (Rp) 

Pokok Bagi 

Hasil 

 

Total 

Angsuran 

Pokok Bagi 

hasil 

Total 

3.000.000 1.092.00

0 

4. 092.000 

1 70.041 61.959 132.00 2.929.959, 1.030.00 3.960.000, 

2 71.487 60.512,40 132.00

0 

2.858.471 969.528 3.828.000 

3 72.964,0

0 

59.036,00 132.00

0 

2.785.507 910.492,

60 

3.696.000,

00 

4 74.470,9

0 

57.529,10 132.00

0,00 

2.711.036,

50 

852.963,

50 

3.564.000,

00 

5 76.009,0

0 

55.991,00 132.00

0,00 

2.635.027,

50 

796.972,

50 

3.432.000,

00 

6 77.578,8

0 

54.421.20 132.00

0,00 

2.557.448,

70 

742.551,

30 

3.300.000,

00 

7 79.181,0

0 

52.819,00 132.00

0,00 

2.478.267,

70 

689.732,

30 

3.168.000,

00 

8 80.816,3

0 

51.183,70 132.00

0,00 

2.397.451,

40 

638.548,

60 

3.036.000,

00 

9 82.485,4

0 

49.514,60 132.00

0,00 

2.314.966,

00 

589.034,

00 

2.904.000,

00 

10 84.189,0

0 

47.811,00 132.00

0 

2.230.777,

00 

541.223,

00 

2.772.000,

00 

11 85.927,8

0 

46.072,20 132.00

0,00 

2.144.849,

20 

495.150,

80 

2.640.000,

00 

12 87.702,4

0 

44.297,60 132.00

0,00 

2.057.146,

80 

450.853,

20 

2.508.000,

00 

13 89.513,7

0 

42.486,30 132.00

0,00 

1.967.633,

10 

408.366,

90 

2.376.000,

00 

14 91.362,5

0 

40.637,50 132.00

0,00 

1.876.270,

60 

367.729,

40 

2.244.000,

00 

15 93.249,4

0 

38.750,60 132.00

0,00 

1.783.021,

20 

328.978,

80 

2.112.000,

00 

16 95.175,3

0 

36.824,70 132.00

0,00 

1.687.845,

90 

292.154,

10 

1.980.000,

00 

17 97.140,9

0 

34.859,10 132.00

0,00 

1.590.705,

00 

257.294,

00 

1.848.000,

00 

18 99.147,2 32.852,80 132.00 1.491.557, 224.442, 1.716.000,



51 
 

 

0 0,00 80 20 00 

19 101.194, 30.805,10 132.00

0 

1.360.362,

90 

193.637,

10 

1.584.000,

00 

20 103.284, 28.715,2 132.00

0 

1.287.078, 164.921, 1.452.000, 

Keterangan :   

1. Nilai bagi hasil setara -2,3% flat/bulan (-28,2% flat/bulan) atau -53,7% 

efektifi/tahun dari jumlah pembiayaan yang disediakan oleh PT. Bina Artha 

Ventura. Rata-rata bagi hasil sudah memperhitungkan angsuran pada saat libur 

Idul Fitri. 

2. Uang Tanggung Jawab (UTJ)  

a. Uang Tanggung Jawab sebesar Rp. 264.000, dan diserahkan sekaligus pada 

saat pencairan pembiayaan. 

b. UTJ akan diserahkan kembali ke Mitra setelah seluruh mitra melunasi 

fasilitas pembiayaannya tepat waktu. 

3. Biaya Administrasi 

Biaya administrasi sebesar Rp.46.000, dari modal kerja yang disetujui dan 

dibayarkan sekaligus pada saat pencairan itas pembiayaan dan tidak akan 

dikembalikan ke mitra. 

4. Total Biaya 

a. Biaya total pembiayaan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan pembiayaan meliputi bagi hasil dan biaya administrasi yaitu 

Rp. 1.092.000 + 46.000 = 1.138.000. 

b. Jumlah total pembiayaan yang harus dibayar adalah jumlah total 

pembiayaan yang harus diangsur selama jangka waktu pembiayaan meliputi 

modal kerja dan hasil, yaitu Rp. 3.000.000 + Rp. 1.092.000 = 4.092.000 

Sedangkan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh PT Bina Artha untuk 

melakukan pembiayaan adalah : 

1. Know Your Costumers (KYC) merupakan sebuah proses mengidentifikasi 

dan memverifikasi identitas mitranya. Istilah ini juga digunakan untuk 

merujuk pada peraturan bank dan anti pencucian uang. Tujuan pedoman 
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KYC ialah untuk mencegah perusahaan secara sengaja atau tidak sengaja, 

dari unsur-unsur kriminal dan aktivitas pencucian uang. Prosedur ini juga 

bermanfaat agar lembaga keuangan lebih memahami mitra dan transaksi 

keuangannya. 

2. Identifikasi klien (mitra) yang dilakukan oleh Bina Artha dimulai dengan 

pengecekan persyaratan administrasi mitra oleh para petugas lapangan. 

Dokumen KYC yang diperlukan termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

dan Kartu Keluarga (KK). Dokumen ini digunakan untuk memastikan 

bahwa mitra adalah warga Negara Indonesia, tinggal di Indonesia, dan 

tinggal di daerah-daerah tertentu yang tercantum dalam dokumen tersebut. 

Hal tersebut menentukan kelayakan para mitra untuk mendapatkan akses 

pinjaman di PT Bina Artha. 

Langkah selanjutnya adalah petugas lapangan akan menilai kapasitas dan 

kemampuan bisnis mitra dan keluarga mereka dengan meminta informasi usaha 

mereka seperti: 

1. Jenis usaha mitra (untuk memastikan kami tidak mendukung kegiatan 

ilegal). 

2. Pendapatan rata-rata. 

3. Data kepemilikan aset mitra. 

4. Detail pada usaha mitra termasuk lokasi, siklus usaha, pendapatan dan 

pengeluaran usaha, serta fluktuasi pendapatan. 

5. Detail kondisi ekonomi mitra termasuk pendapatan keluarga, pengeluaran 

keluarga, dan riwayat pinjaman sebelumnya. 

Berdasarkan informasi di atas, petugas lapangan akan dapat 

mengidentifikasi kelayakan mitra untuk mendapatkan modal kerja. Selain itu, 

pegawai juga mengumpulkan informasi terkait arus kas keluarga dan usaha mitra 

untuk mengurangi kemungkinan pemberian pinjaman kepada mitra yang berisiko 

tinggi. Setelah mendapatkan semua informasi di atas, petugas lapangan akan 

melakukan verifikasi kebenaran dokumen dan informasi yang diberikan oleh 

mitra. 
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Langkah verifikasi mitra adalah sebagai berikut: 

1. Memeriksa lingkungan sosial (tetangga dan sekitarnya). 

2. Memeriksa lingkungan usaha. 

3. Melakukan pemetaan rumah mitra. 

4. Memastikan bahwa tanda tangan mitra sama dengan tanda tangan KTP 

mereka. 

5. Memperoleh informasi dari penjamin yang akan tanggung jawab 

apabila terjadi gagal bayar. 

Dalam rangka menghindari terjadinya kerugian, maka PT Bina Artha 

Ventura memberikan pembinaan kepada setiap anggota kelompok yang dilakukan 

oleh staf verifikasi dan staf kantor kepada masing-masing kelompok pembiayaan. 

Staf atau petugas verifikasi bertugas dan bertanggung jawab membentuk dan 

membina anggota pembiayaan agar dapat menjalankan seluruh kewajibann dan 

tanggung jawab masing-masing. Pembinaan juga dilakukan diawal pertemuan 

kelompok dengan petugas verifikasi. Didalam setiap kelompok terdapat ketua 

kelompok yang bertanggung jawab terhadap setiap anggota, sehingga semua 

anggota akan saling mengingatkan terhadap kewajiban masing-masing anggota. 

 Sahapuddin mengatakan bahwa :  

“Dalam peminjaman kelompok (Bisnis Group Lending), jaminan yang 

dibentuk adalah jaminan kelompok (bukan jaminan atas aset yang dimiliki 

mitra). Maka dari itu, prosedur penerapan KYC diperkuat dengan 

mengharuskan mitra untuk mengikuti semua alur proses pinjaman  seperti 

pemeriksaan Uji Kelayakan Mitra (UKM), Latihan Kedisiplinan Kelompok 

Mitra (LKKM), dan Uji Pengesahaan Kelompok Mitra (UPKM). Semua 

proses ini memungkinkan staf untuk mengetahui mitra mereka lebih dalam. 

Proses ini juga bermanfaat bagi mitra untuk saling mengenal anggota 

kelompok mereka lebih baik dan membangun kepercayaan antar sesama 

anggota kelompok.”12 

 

Pada akhirnya, melalui semua informasi yang diperoleh dan diperiksa, 

petugas lapangan dapat membuat penilaian komprehensif dari mitra dan 

kelayakan  

                                                           
12Sahapuddin (40 Tahun), Pegawai PT Bina Artha, Wawancara, Jeneponto, 12 Januari 

2023.  
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mereka untuk menjadi mitra Bina Artha. PT Bina Artha menggunakan 

informasi tersebut untuk mengidentifikasi mitra yang beresiko lebih tinggi dari 

yang lain dan yang mungkin memerlukan perhatian khusus.  

Selanjutnya seluruh anggota atau mitra yang melakukan pinjaman modal 

usaha dalam proses pencairan dana tersebut mereka wajib hadir di kantor PT Bina 

Artha untuk pencairan dan tidak boleh diwakili. Ditempat tersebut mereka wajib 

menandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun atas 

surat perjanjian pinjaman tanggung renteng dan di sepakati oleh manager dan 

seluruh mitra atau anggota kelompok. Jika seluruh anggota kelompok 

menyepakati dan menandatangani seluruh surat yang ada di perjanjian maka dana 

pinjaman modal usaha diberikan langsung kepada anggota atau mitra tersebut.  

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam 

Pinjaman Modal Usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu 

Kabupaten Jeneponto 

Utang piutang merupakan dari sekian kegiatan tolong menolong, Islam 

memandang kegiatan muamalah dengan sistem utang piutang sangatlah 

dianjurkan. Karena utang adalah tuntutan kehidupan ketika ekonomi sangatlah 

melemah. Utang juga mempunyai nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk 

pengembangan perekonomian masyarakat. Islam adalah agama yang mulia yang 

mengajarkan kita bagaimana sebaiknya berhubungan kepada Tuhan dan kepada 

sesama manusia, dalam hal mengajarkan tentang kebaikan maupun muamalah. 

Setiap manusia itu saling bergantung terhadap manusia lain.13 Secara syariat Islam, 

utang piutang masuk dalam kajian muamalah. Hal mana berlaku kaidah bisa 

berbuat apa saja hingga ada dalil yang melarangnya. Inilah prinsip pokok dalam 

mengkaji utang piutang perspektif Islam.14 

Dalam muamalah akad menjadi sesuatu yang esensial karena akan 

berpengaruh terhadap hukum transaksi  yang dilakukan. Para pihak bermuamalah 

                                                           
13Bayu Saputra, Muhammad Anis “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Rahn pada 

Pegadaian Syariah di Indonesia”. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

dan Hukum. Vol. 3 No. 2 (Desember 2021). 
14 Rahmaniar, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam 

Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone, h.59-60. 
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harus melaksanakan apa-apa yang dijanjikan yang masuk ke dalam akad transaksi. 

Utang piutang sebagai salah satu transaksi yang tidak bisa dilepaskan dalam 

kehidupan masyarakat karena biasanya terkait dengan kebutuhan masyarakat dan 

terkadang manusia membutuhkan pembiayaan dalam keadaan-keadaan tertentu 

yang sifatnya mendesak. 15 

Sistem perjanjian tanggung renteng di PT Bina Artha ventura cabang 

binamu kabupaten jeneponto dibuat sebagai alternatif bagi anggota kelompok 

yang ingin melakukan pembiayaan akan tetapi tidak mempunyai agunan sebagai 

jaminannya, dan sistem tersebut merupakan perwujudan paling tinggi atas 

kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota. Praktik sistem 

tanggung renteng ini apabila diterapkan dengan baik dan sesuai aturan maka akan 

tercipta nilai-nilai dalam tanggung renteng, yakni :  

a. Kekeluargaan dan kegotong royongan 

b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat. 

c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri 

kepada anggota. 

d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan dikalangan 

masyarakat.16 

Kaitannya dengan hal tersebut, praktik tanggung renteng di PT Bina Artha 

Ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto dapat dilihat melalui kacamata 

kafalah. kafalah dan tanggung renteng adalah transaksi yang mana sama-sama 

menjamin atau menanggung seseorang atau lebih atas kewajiban kepada pihak 

tertentu. Kafalah merupakan jaminan dari penjamin, baik berupa jaminan diri dan 

kepemilikan kepada pihak lain (makful ‘anhu) dengan adanya hak dan kewajiban 

pihak kedua (makful ‘anhu) berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak lain 

(makful ‘anhu) kepada pihak ketiga (makful lahu).  

                                                           
15Ashar Sinilele, Suriyadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang 

Piutang di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 

Vol. 4, No. 1 (Juni 2022), h.115. 
16Udin Saripuddin, “ Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam’’, 

Istishadia,Vol. 6, No.2, 2013, h.387. 
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Secara umum kafalah terbagi menjadi dua bagian, kafalah dengan jiwa 

atau yang terkenal kafalah bin nafs (jaminan jiwa) ialah pihak penjamin harus 

menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. 

Sedangkan kafalah bil mal (jaminan harta) yaitu kewajiban yang harus ditunaikan 

oleh  dengan pembayaran berupa harta atau pelunasan utang.  

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, jaminan dalam pinjaman tanggung 

renteng termasuk dalam kafalah bil mal (jaminan harta), karena membebankan 

tanggungan angsuran pinjaman salah satu anggota yang melakukan penunggakan 

pembayaran angsuran kepada anggota lainnya. Apabila ada salah satu anggota 

dalam kelompok tidak mampu melunasi pembayaran angsuran tepat waktu 

sebagaimana yang telah disepakati, maka anggota lainnya yang ada dalam satu 

kelompok harus bertanggungjawab secara bersama-sama untuk menanggung 

pembayaran tersebut. Pada saat itulah berlaku jaminan tanggung renteng, yang 

artinya para anggota lainnya dalam satu kelompok yang harus membayar cicilan 

angsuran tersebut, selanjutnya anggota yang belum membayar tersebut harus 

mengembalikan uang talangan kepada anggota yang sudah memberikan talangan 

dana. Jadi penjamin hanya membayar angsuran yang menunggak tersebut bukan 

mendatangkan orang yang menjadi tanggungannya.  

 Secara umum, para penjamin tersebut telah memenuhi syarat untuk 

melakukan akad . Hal ini tertuang dalam KHES pasal 340 yaitu  atau penjamin 

dibolehkan lebih dari satu orang. Selain itu dalam surat kesanggupan tanggung 

renteng yang ditandatangani dan disetujui oleh seluruh anggota, untuk melakukan 

perjanjian pinjaman tanggung renteng secara sukarela dan tidak ada paksaan dari 

pihak manapun. Hal ini sesuai dengan syarat kafalah menurut Fatwa Dewan 

Syariah Nasional NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah yaitu baligh 

(dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum 

dalam urusan hartanya rela dengan tanggungan  tersebut. 

عِيم   غَارِم   مَقْضِي   ؤَدَّاة   وَالزَّ   وَالدَّيْن   الْعَارِيَة   م 

Artinya:  

“Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus 

membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar." (HR. Tirmidzi dan 
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Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash 

Shahihah no. 610).17 

Kaitannya dengan hadis tersebut, PT Bina Artha sama sekali tidak 

menuntut adanya jaminan fisik dari perjanjian peminjam modal usaha. Akan 

tetapi, sebagai ganti jaminan fisik, maka setiap anggota kelompok harus bersedia 

menerima jaminan tanggung renteng, yakni menanggung bersama. Apabila ada 

salah satu anggota yang tidak dapat membayar angsuran sesuai jangka waktu yang 

telah ditentukan, maka anggota lain akan bertanggung jawab untuk pengembalian 

pembiayaan tersebut. 

1. Ditinjau dari orang yang berpiutang makful lahu ( orang yang berpiutang) 

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi makful lahu ialah harus 

diketahui para pihak yang bersangkutan, hadir si majelis akad, dan berakal, dalam 

pinjaman tanggung renteng pihak yang berpiutang atau makful lahu ialah PT Bina 

Artha ventura cabang binamu. Mereka memberikan pinjaman modal usaha kepada 

masyarakat khususnya perempuan yang ingin mengembangkan usahanya. 

Manajer dan kasir PT Bina Artha Ventura harus diketahui identitasnya oleh 

seluruh anggota kelompok karena merekalah wadah untuk seluruh anggota 

kelompok dalam pembayaran angsuran pinjaman modal usaha serta pinjaman 

dana yang akan dicairkan mendatang apabila anggota tersebut dinyatakan layak 

mendapatkan pinjaman modal usaha. Mereka akan selalu hadir dalam persetujuan 

pencairan modal usaha dan mengetahui perjanjian pinjaman tanggung renteng 

yang disepakati oleh anggota kelompok. Hal tersebut telah sesuai dengan syarat 

makful lahu dalam akad kafalah.18 

2. Ditinjau dari makful ‘anhu (orang yang berhutang) 

Syarat makful ‘anhu menururt Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 

11/DSN-MUI/IV/2000 tentang  yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya 

(piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Dalam hal praktik 

                                                           
17 https://shareoneayat.com/hadits-tirmidzi-1186. (Diakses pada Tanggal 15 Februari 

2023).  

18Lu’lu Luthfia Siregar “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng 

dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo 

Kecamatan Taman Kota Madiun”, h.119-120. 

https://shareoneayat.com/hadits-tirmidzi-1186


58 
 

 

pinjaman tanggung renteng di PT Bina Artha ini anggota sebagai orang yang 

berutang atau orang yang menerima pinjaman modal usaha dari PT Bina Artha. 

Sedangkan yang berhutang (makful anhu) adalah seluruh anggota kelompok/mitra 

yang mengikuti pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu 

Kabupaten Jeneponto. 

3. Ditinjau dari makful bihi (objek penjamin) 

Dalam praktik pinjaman tanggung renteng yang menjadi objek pinjaman 

adalah harta berupa uang yang harus dibayarkan oleh seluruh mitra/anggota 

kelompok hingga jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman 

tanggung renteng. Seluruh anggota/mitra sebagai penjamin harus mampu 

menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok yang 

melakukan penunggakan pembayaran angsuran pinjamannya.19   

4. Ditinjau dari sighat  

Syarat yang berkaitan dengan sighat menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000  tentang kafalah  ialah sebagai berikut : 

a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) 

b) Dalam akad  penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak 

memberatkan. 

c) Dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara 

sepihak.20 

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa sistem 

tanggung renteng yang dilakukan dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha 

sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya dan tidak bertentangan. 

Dalam kitab fiqh sunnah sayyid sabiq mengatakan bahwa perikatan 

tanggung renteng dalam Islam disebut kafalah dimana harus ada unsur-unsur yang 

                                                           
19Lu’lu Luthfia Siregar “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng 

dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo 

Kecamatan Taman Kota Madiun”, h 122-123. 
20Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Cet.I; Jakarta Timur : 

Prenadamedia Group 2019), h.130 
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terdapat di dalamnya. Menurut sayyid sabiq,  harus mensyaratkan adanya kafil, 

asil, makful lahu, dan makful bihi. Dan pada pasal 291 ayat 2 KHES menjelaskan 

bahwa unsur-unsur tersebut sah apabila dinyatakan para pihak baik dengan lisan, 

tulisan, atau isyarat. 

Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah/ 2: 282 

 

أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ إِذاَ تدَاَينَتمُ بِديَۡن  إِلىََٰٓ 
ٓ ى  أجََلٖ يََٰ سَم ٗ بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُُۢ  ٱكۡتبُوُهُِۚ وَلۡيَكۡتبُفَ  مُّ

 بِٱلۡعَدۡلِِۚ 

 
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil…”21 

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang 

beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-

piutang, bahkan secara lebih khusus adalah berhutang. Ini agar pemberi piutang 

merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau 

tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.22 

Penggalan ayat-ayat ini menasehati setiap orang yang melakukan transaksi 

hutang piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan 

untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika 

berhutang masa pelunasannya harus ditentukan, bukan dengan berkata, “kalau 

saya ada uang,” atau “kalau si A datang,” karena ucapan semacam itu tidak pasti, 

rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat 

ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesangkan 

bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak pengutang, 

bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak 

langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. Selanjutnya 

Allah Swt. menegaskan: dan hendaklah seorang adil, yakni dengan benar, dan 

                                                           
21Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing dan 

Distributing, 2013), h.48. 
22M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 1 

(Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2001),  h. 603. 
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tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dimasyarakat. 

Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami 

kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi 

penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara 

menulis perjanjian, dan kejujuran.23    

Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada 

bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis hendaknya 

dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak ada pula bukti tulisan, 

diperbolehkan adanya jaminan prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan 

semua pihak. Adanya bukti tertulis maka akan lebih menguatkan persaksian 

karena ada kemungkinan seseorang  lupa dengan perjanjian jika tidak 

menuliskannya sebagaimana seringkali terjadi. Oleh karena itu, untuk 

menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau 

jaminan. Tapi jika semua pihak saling mempercayai, atau dalam transaksi tunai 

yang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari tidak mengapa tanpa tulisan 

atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah.24 

Dalam hukum Islam, perjanjian dapat dikategorikan akad di dasarkan pada 

keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam konteks Islam, ijab dan 

qabul merupakan unsur yang terpenting pada setiap transaksi. Apabila ada dua 

janji antara para pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ijab dan qabul, maka 

terjadilah akad. 

Dalam pinjaman tanpa jaminan, tanggung renteng berperan sebagai 

jaminan sosial yang mengikat diantara anggota yang tercipta berdasarkan nilai-

nilai yang berkembang didalamnya yaitu tolong menolong, kerjasama, 

kebersamaan dan rasa saling percaya. Sistem tanngung renteng membawa dampak 

secara sosial bagi anggota melalui nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung 

renteng, sehingga ini dapat mempengaruhi perilaku anggota dalam membayar 

                                                           
23M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , Vol. 1 

(Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h.603-604 
24Musyifikah Ilyas, “Memaknai Fashion dalam Hukum Islam”, Al-Daulah: Jurnal Hukum 

Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 1 (Juni 2016), h.140. 
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angsuran. Di dalam tanggung renteng terdapat nilai-nilai sosial yang diantaranya 

yaitu: Gotong-royong, solidaritas, hingga kedisiplinan disini adalah hal yang tidak 

terlepas begitu saja dari tanggung renteng. Unsur-unsur tersebut yang terkandung 

dalam sistem tanggung renteng, yang mana ini selaras dengan karakteristik yang 

menjadi ciri dalam tanggung renteng. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada 

BAB II, bahwasanya didalam sistem tanggung renteng mengandung karakteristik 

yang diantaranya yaitu: (1) gotong royong dan kekeluargaan, (2) keterbukaan dan 

keberanian dalam mengungkapkan pendapat, (3) kedisiplinan, tanggung jawab 

dan rasa percaya diri, (4) menciptakan kepemimpinan diantara anggota. 

Dari semua sistem tanggung renteng tersebut lebih memberi manfaat 

dibanding mudharatnya, sebab memudahkan proses pengembalian utang atau 

angsuran, sehingga ada nuansa tolong menolong antar anggota dalam kelompok 

peminjaman di PT Bina Artha Ventura.  

Perintah tolong menolong dimuat dalam QS al-Baqarah  /2: 280 

تُمَْ تََ عْلَمُونََ قُوا رخٌَيَْ لَكَُ مَْ إِنَْ كُن ْ سَرَةَ مَيَْ وَأَنَْ تَصَدَّ   نَِِْوَإ كَانََ زُوَْ عُسْرَةَ  فََ نَظِرَةٌَ إِلَىَ 
Terjemahnya: 

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang 

waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, 

itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.25 

Apabila seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus 

dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai 

dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi 

memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “siapa yang 

menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau 

membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang 

tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat)” (HR. Imam Muslim). 

Yang menangguhkan itu, pinjamannya dinilai debagai qardh hasan yakni 

pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguhkan dan menahan diri untuk tidak 

                                                           
25Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jawa Barat: Pustaka 

Jaya Ilmu, 2014), h.47. 



62 
 

 

menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran, sehingga berlipat ganda 

ganjaran itu.26 

Dari ayat tersebut, bahwa saat orang berutang menemui kesulitan untuk 

membayar utang, maka kita perlu memberi waktu untuk melunasinya, tapi lebih 

baik bila utang tersebut disedekahkan dengan niat baik, sebab itu juga bagian dari 

menolong sesama dan kebaikan tersebut juga kembali pada diri kita sendiri. 

Sebagaimana dalam kaidah fikih: 

  الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: 

“ Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan Kemudharatan yang 

lebih ringan ”27 

Kaidah fikih tersebut dimaknai bila perkara atau perbuatan memberi 

bahaya yang tidak bisa dihilangkan, kecuali satu tindakan. bahaya lainnya dan di 

antara kedua bahaya tersebut lebih besar dibanding lainnya, maka bahaya yang 

lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Tapi, bilamana tindakan tersebut 

akibatnya lebih besar, maka tidak bisa dilakukan. 

Sistem tanggung renteng juga berpengaruh kepada tanggung jawab 

bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok, dan kepada lembaga. 

Sistem ini pula berpengaruh pada perbuatan atau perilaku pemimpin kelompok 

atau ketua kelompok. Sehingga mencakup kesempatan untuk memperoleh 

keanggotaan secara selektif dan mendidik. Mengingat bahwa calon anggota 

kelompok yang jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, mereka berada dalam satu 

lingkungan yang sama, sehingga jauh sebelumnya mereka sudah dapat saling 

mengenal antara satu dengan yang lain. Maka selektif disini dimaksudkan dapat 

menghasilkan anggota kelompok yang tepat. 

Peneliti berpendapat, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dan 

pegawai PT Bina Artha dengan hadirnya sistem tanggung renteng, di antaranya 

                                                           
26M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , vol. 1 

(Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h.599. 
27Sugianto, “Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa’id Al-Fiqhiyyah” Vol, 1. 

No.1 (Januari-Juni 2014), h.11. 
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mewujudnya sikap tolong menolong antar anggota, kekeluargaan, disiplin, dan 

pengembalian utangnya lebih terbuka.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik 

kesimpulan : 

1. PT Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan non-bank yang 

bergerak dalam pembiayaan mikro terhadap pengusaha perempuan yang 

bertujuan menstabilkan perekonomian masyarakat ekonomi mikro dengan 

modal Rp. 3.000.000 - 8.000.000 yang dapat di angsur sebanyak 31 kali per 

dua minggu yang menggunakan prinsip bagi hasil. Sistem yang diterapkan 

pada lembaga ini yakni berupa pinjaman modal usaha tanpa adanya jaminan 

barang yang mempunyai nilai jual, akan tetapi sebagai gantinya jaminan 

para mitra diwajibkan datang dalam setiap pertemuan dua minggu sekali 

dengan sistem tanggung renteng. Dimana tanggung renteng tersebut ialah 

suatu tindakan tanggung menanggung antar anggota dalam satu 

kumpulan/kelompok, apabila salah satu anggota mengalami penunggakan 

dalam melaksanakan pembayaran angsuran.  

2. Menurut tinjauan hukum Islam perihal sistem tanggung renteng dalam 

pinjaman modal usaha di PT Bina Artha ventura Cabang Binamu Kabupaten 

Jeneponto, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Apabila 

ditinjau dari teori kafalah sudah sesuai dengan hukum Islam dan konsep 

tanggung renteng, karena dalam teori disebutkan bahwa makful anhu atau 

orang yang berutang menurut fatwa Dewan Syariah Nassional No:11/DSN-

MUI/IV/2000 tentang kafalah yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya 

kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Sistem tanngung renteng 

membawa dampak secara sosial bagi anggota melalui nilai-nilai yang 

terkandung dalam tanggung renteng, sehingga ini dapat mempengaruhi 

perilaku anggota dalam membayar angsuran. Dan juga di dalam tanggung 

renteng terdapat nilai-nilai sosial yang diantaranya yaitu: gotong-royong, 

solidaritas, hingga kedisiplinan  
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B. Implikasi   
 

1. Adanya program pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura ini 

diharapkan mampu menjadi wadah bagi rumah tangga yang berpenghasilan 

rendah yang bergerak di usaha mikro dan kecil agar dapat mencapai 

peningkatan ekonomi dan sosial 

2. Dengan menerapkan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pinjaman 

modal usaha secara kelompok diharapkan setiap anggota kelompok akan 

lebih bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjamansesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini mekanisme pembiayaannya 

yaitu setiap anggota saling tanggung menanggung, saling bekerjasama, 

saling mengingatkan, saling tolong menolong, saling percaya, dan saling 

berkomitmen dalam melaksanakan kewajiban atas pembiayaan yang 

dilakukan dan bisa benar-benar bertanggung jawab serta menjaga maupun 

mengelola dana dengan baik dan cermat.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Gambar 1 

Wawancara bersama Bapak  manajer PT Bina Artha Ventura Cabang Binamu 

Kabupaten Jeneponto pada tanggal 12 Januari 2023 

 

Gambar 2 

Wawancara bersama Ibu Firdayanti selaku anggota/mitra PT Bina Artha Ventura 

Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 Januari 2023 
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Gambar 3 

Wawancara bersama Ibu Nelli selaku anggota/mitra PT Bina Artha Ventura 

Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 Januari 2023 

 

Gambar 4 

Wawancara bersama Ibu Jumahari selaku anggota/mitra PT Bina Artha Ventura 

Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 Januari 2023 
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Gambar 5 

Wawancara bersama Ibu Sri selaku anggota/mitra PT Bina Artha Ventura Cabang 

Binamu Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 Januari 2023 

 

Gambar 6 

Wawancara bersama Ibu Lina selaku anggota/mitra PT Bina Artha Ventura 

Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 Januari 2023 
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Gambar 7 

Wawancara bersama Ibu Sumiati selaku anggota/mitra PT Bina Artha Ventura 

Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 Januari 2023 
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Gambar 8 

Surat Perjanjian dan Kesepakatan Mitra 
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Gambar 9 

Formulir Aplikasi dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PT. BINA ARTHA VENTURA 

1. Sudah berapa lama kantor (PT. Bina Artha Ventura) ini beroperasi ? 

2. Sejak kapan diberlakukannya sistem tanggung renteng dalam pemberian 

Pinjaman Modal di PT. Bina Artha Ventura? 

3. Apa yang menjadi alasan mitra meminjam Modal? 

4. Apakah ada syarat yang PT. Bina Artha Ventura berikan kepada 

mitrauntuk memperoleh pinjaman? 

5. Saat akad dilakukan, apakah ada saksi yang menyaksikan? 

6. Apakah praktik utang piutang ini dituliskan perjanjiannya? 

7. Berapa jumlah uang yang PT. Bina Artha Ventura berikan kepada 

mitradan berapa pula jumlah pembayaran angsuran? 

8. Kapan pembayaran angsuran dilakukan? 

9. Apakah ada pembatasan waktu untuk melunasi pinjaman tersebut? 

10. Apa manfaat yang didapat PT. Bina Artha Ventura dengan 

diberlakukannya sistem tanggung renteng? 

11. Apakah pernah mendapat keluhan dari mitra tentang diberlakukannya 

sistem tanggung renteng tersebut? 

12. Berapa persen dari keseluruhan kelompok yang anggotanya berhenti 

membayar angsuran? 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MITRA 

1. Apa yang menjadi alasan anda mengambil pinjaman di PT. Bina Artha 

Ventura di bandingkan dengan tempat lain? 

2. Apakah ada syarat yang diberikan kepada anda saat melakukan pinjaman 

di PT. Bina Artha Ventura? Jika ada apa saja syarat-syarat tersebut? 

3. Saat akad dilakukan, apakah ada saksi yang menyaksikan? 

4. Apakah praktik utang piutang ini dituliskan perjanjiannya? 

5. Bagaimana menurut anda tentang praktik sistem tanggung renteng dalam 

pembayaran pinjaman? 

6. Bagaimana cara anda melakukan pembayaran? Apakah ada aturan khusus? 
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