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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B Be ب
 ta T Te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim J Je ج
 h}a ح

h} 
ha (dengan titik di 
bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra R Er ر
 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d{ad ض

d} 
de (dengan titik di 
bawah) 

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 ظ
z}a 

z} 
zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain ‘ apostroft erbalik‘ ع
 gain G Ge غ
 fa F Ef ؼ
 qaf Q Qi ؽ
 kaf K Ka ؾ
 lam L El ؿ
 mim M Em ـ
 nun N En ف
 wau W we و
 ha H ha ػه
 hamzah ’ apostrof ء
 ya Y ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, sepertivocal bahasa Indonesia , terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ
 haula : هَوْؿََ

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اََ

 kasrah I i اَ 

 d}amah U u اَ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah danya>’ ai a dan i ىَىَْ 

 fath}ah ىػَوَْ
danwau 

au a dan u 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Hurufdan

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ... fath}ah dan alif atauya>’ a> a dangaris di atas 

 Kasrah danya>’ i> i dangaris di atas ىى

 d}amah danwau u> i dangaris di atas ى و
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق يْلََ

 yamu>tu : يََ وْتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

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

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal :  رَوْضَة َالَْْطْفَاؿَ 

لَةَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْمَد يػْنَة َالْفَاض 

 al-h}ikmah :   اَلْْكْمَةَ 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana: رَبَّناََ

نَا  <najjaina: نَََّيػْ

 al-haqq : اَلَْْقَ 
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 nu‚ima : نػ عِّمََ

وَ   aduwwun‘ : عَد 

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

kasrah  .<makaia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ى يَ 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَل يَ 

 َ  Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : عَرََب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

 al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : الَزَّلْزلََةَ 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةَ 

 al-bila>du : الَْب لَادَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

ta’murun : تأََْم ر وْفََ > 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعَ 
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 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أ م رْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang LazimDigunakandalamBahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (darial-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnahqabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partike l seperti huruf jar dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billa>hب اَللهdi>nulla>h: د يْن َاللهَ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepadalafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

َْ َرَمََْة َاللهَ ه مَْف   :hum fi> rah}matilla>h 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

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

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 

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

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

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

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

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

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Inna awwalabaitinwud}i‘alinna>silallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

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

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

Abu>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

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 A<l ‘Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة = ص

 بدوفَمكاف = دـ

 صلىَاللهَعليهَوَسلم = صلعم
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ABSTRAK 

Nama : Mustaina 

Nim :80100218020 

Judul : Problematika Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa) 

 

 Penelitian ini mengenai problematika Pegadaian Syariah dalam Perspektif 

Hukum Islam studi kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sinkronisasi praktik Pegadaian Syariah 

berdasarkan prinsip syariah. Adapun Sub Masalah dalam penelitian ini yaitu 1) 

Bagaimana Penerapan Akad Gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Hasanuddin? 2) Bagaiaman praktik  Produk di PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Hasanuddin? 3) Bagaimana Pengenaan Biaya Administrasi dalam Transaksi 

Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?  

 Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research qualitatif deskriptif). 

Yang berbentuk studi kasus, Yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini bersifat 

kualitatif deskriptif, dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi 

yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan Syar’i. yaitu pendekatan untuk 

mendapatkan landasan dan konsep dasar mengenai pegadaian syariah yang 

terdapat pada ayat-ayat al-Qur’an, hadis, maupun pandangan-pandangan para 

ulama yang berkaitan. Subjek penelitian ini adalah orang yang telibat dalam 

praktik gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, yaitu pimpinanan 

pegadaian syaiah atau karyawan dan nasabah.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, berdasarkan analisis 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad rahn sebagai akad utama 

bertentangan dengan fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Kedua, layanan praktik produk pegadaian syariah nasabah memperoleh pinjaman 

tanpa bunga, sangat sederhana, dan dapat dilakukan dalam waktu yang relative 

singkat dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian 

Syariah Cabang Hasanuddin. Ketiga, pengenaan biaya administrasi berdasarkan 

jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung riba. 

 Implikasi penelitian ini adalah Pegadaian Syariah merupakan salah satu 

lembaga keuangan non bank yang dimanfaatkan sebagai wadah/jasa penitipan 

barang dengan memiliki nilai-nilai syariah begitupun dengan proses praktik gadai 

yang dioperasionalkan dan memberi kesan bahwa perum pegadaian berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah membantu masyarakat memperoleh keuntungan yaitu 

cepat, praktis, dan menentramkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam telah mengatur pemeluknya dalam segala aspek kehidupan melalui 

syariah yang dituangkan dalam kaedah-kaedah dasar dan aturan-aturan. semua 

pemeluk Islam di wajibkan untuk mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam 

praktik kehidupan. Sehingga sangat wajar bila interaksi antara sesama umat Islam 

yang berdasarkan syariah perlu mendapat kajian yang serius karena umat perlu 

panduan keilmuan supaya tidak salah berperilaku. Karena itu perlu pengkajian 

aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang 

berawal dari interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya dalam hal 

ekonomi.  

Dengan demikian syariah yang berbeda dalam ajaran Islam mencakup 

berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial, 

politik, ekonomi. Ibadah sangan dipelukan dalam rangka menjaga hubungan yang 

baik dan terus menerus antara manusia dengan Sang Khalik, Allah swt. Adapun 

syariah di dalam hal muamalah berfungsi sosialnya di muka bumi ini, sebuah 

fungsi yang tidak terlepas dari perannya sebagai khalifah di bumi. 

Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan hidup manusia dan juga dalam rangka melaksanakan 

ibdah kepada Allah swt., Sang Maha pencipta. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah 

swt, dalam Q.S. Lukman/31:20. Yang berbunyi: 

 ُْ اْأٌََ  ٚ ْْ ْرزََ َْْأَ زَْْاللّ  ُْ ْطَخ  بٌْىَُ بْفَِِْٟ َِ َٛ ارِ َٛ َّ ضِْْفِْٟاٌظ  جغََْْالأرَ  أطَ  َْٚ ُْ ُْْٗع١ٍََ ىُ َّ ِ٘زَح ْْٔعَِ ْظَب

ثبَطِٕخَ ْ َْٚ ْٓ ِِ ْٓ ْإٌ بصَِْْٚ ِْْف٠ِْٟجَُبدِيَُِْْ ُْ ْثغ١َِ زِْْاللّ   ٍ لاْعِ لاْ٘ذُ َْٜٚ ١ِٕزْ ْوِزبَةْ َْٚ ُِ  
 

Terjemahmya: 
 Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 

(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 
menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara 
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manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

1
 

 

Menurut Al-Gazali, bahwa tujuan utama syariah adalah meningkatkan 

kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, 

keturunan, harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini 

merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki.
2
 Usaha manusia dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan 

dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan investasi. Beberapa perintah dalam 

dua hal tersebut disampaikan secara eksplisit dan implisit dalam kitab suci Al-

Qur‟an dan juga sunnah Rasulullah saw. Dari konsep yang disampaikan dalam 

dua pegangan hidup manusia tersebut kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi 

yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi umat manusia jangka panjang dan juga jangka dalam 

rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Sistem keuangan 

Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam tentunya mengemban amanat 

yang sama dengan apa yang diharapkan terwujud dalam konsep sistem ekonomi 

Islam.
3
 Terwujudnya sistem ekonomi Islam ditengah-tengah masyarakat lebih 

mendorong masyarakat untuk jauh dari perbuatan riba. 

Mewujudkan konsep ekonomi Islam, maka umat Islam harus totalitas 

dalam kehidupan yang Islam secara keseluruhan, sebagaimana Allah berfirman 

dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 208, yang berbunyi: 

ب٠َْبَ َْْٓأ٠َُّٙ ُٕٛاْاٌ ذ٠ِ َِ خٍُُٛاْآ ُِْْفِْٟاد   ٍ لاْوَبف خ ْْاٌظِّ ادِْْرزَ جعُِٛاَْٚ َٛ ِْْْخُطُ ١ طَب ُْْاٌش  ُْ ْئِٔٗ  ْٚ ٌْىَُ ْعَذُ

ج١ِٓ ُِ  
                                                           

1
Departement Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (PT. SYGMA 

EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2006), h. 413. 

2
Al-Gazali dalam M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi 

Kontemporer, Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, SE (Surabaya: Risala Gusti, 1999), h. 1. 

3
Nurul Huda dan Muhammad heykal, Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan 

Praktis (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cet. 1, 2010), h. 3.   
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Terjemahnya: 
 Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

4
 

 
Sistem keuangan merupakan tantangan perekonomian dalam suatu Negara 

yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang 

diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama system keuagan adalah 

mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana untuk 

kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa di samping untuk investasi 

sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.
5
 Karena 

itu, sistem keuangan memiliki peran sangat penting dalam menunjang 

pertumbuhan perekonomian dan kehidupan bermasyarakat. 

Lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dan 

menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga 

keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan 

berbagai jenis skim tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyedia 

sistem pembiayaan dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan 

bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat 

pemakai jasa-jasa keuangan.
6
 Keuangan syariah mengatasi masalah tanpa bunga 

Pinjam meminjam dalam ekonomi adalah sesuatu yang lazim di lakukan 

oleh para pelaku ekonomi. Walau demikian meminjam untuk menanggung 

kebutuhan hidup berupa makan dan minum dengan pinjaman yang terlalu besar, 

tidaklah di anjurkan oleh Islam. Sedangkan pinjaman yang berkaitan dengan harta 

untuk modal usaha sangat di anjurkan, dengan dasar bahwa uang yang di miliki 

oleh para aghniya (orang yang berkecukupan) supaya mempunyai nilai manfaat 

yang lebih.  

                                                           

4
Departement Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 5. 

5
Dahlan Siamat, dalam Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: 

Penerbit Kencana, Cet. 2, 2010), h. 17.  

6
Muhammad Yusuf dan Wiroso, Bisnis Syariah (Jakarta: Mitra Wacana Media, Edisis 2, 

2011), h. 146. 
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Berdasarkan fenomena ini pemerintah merasa prihatin karena kelemahan 

orang menjadi lahan yang enak bagi para pemilik modal. Karena itulah 

pemerintah mendirikan lembaga formal tentang pegadaian. Lembaga formal 

tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Lembaga 

nonbank inilah pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu 

perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum 

Pegadaian yang menawarkan pinjaman yang lebih mudah, proses yang jauh lebih 

singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini kegiatan bagi masyarakat yang 

beragama non Islam. padahal Indonesia berpenduduk sebagian besar beragama 

Islam. Perum Pegadaian melihat masyarakat Indonesia yang sebagian besar 

beragama Islam, maka ia meluncurkan sebuah produk gadai yang berbasiskan 

prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu 

cepat, praktis dan menentramkan, produk yang dimaksud di atas adalah produk 

Gadai Syariah. 

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia 

yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga 

keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas 

dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata pasal 1150. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada 

masyarakat atas dasar hukum gadai. Undang-undang ini di atur lebih lanjut oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum 

Pegadaian. Kegiatan Gadai Syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru 

lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Regulasi ini di respon oleh Dewan Syariah Nasional dengan 

mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan juga fatwa 

Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 

Kegiatan gadai syariah yang baru ini melahirkan sistem hukum baru di 

dalam sistem hukum di Indonesia. Kondisi ini didasarkan pada lahirnya 

perjanjian-perjanjian yang belum ada dalam sistem hukum di Indonesia misalnya 
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Ar-rahn. Sistem Ar-rahn berasal dari sistem hukum Islam yang di tulis dalam 

kitab-kitab fiqih baik klasik maupun kontemporer yang kemudian di 

implementasikan oleh masyarakat Indonesia. Implementasinya memunculkan 

masalah baru di dalam hukum positif yaitu adanya dualisme sistem yaitu 

pegadaian konvensional yang pengaturannya mengacu pada hukum positif murni 

dan pegadaian syariah yang mengacu pada hukum Islam. Pegadaian syariah secara 

yuridis belumlah mempunyai dasar hukum yang kuat bila dilihat dari sisi hukum 

positif, karena belum adanya UU yang mengatur. Hal ini menimbulkan 

ketidakpastian hukum tentang pegadaian syariah, terlebih bila ada perbuatan 

hukum yang bermasalah maka pasti akan ditanyakan  hukumnya walaupun saat ini 

belum pernah terdengar adanya suatu masalah hukum menyangkut pegadaian 

syariah, tetapi dikemudian hari hal” yang tidak diinginkan terjadi seperti 

wanprestasi dalam implementasi produk-produk pegadaian syariah. Karena itulah 

semuanya membutuhkan hukum. 

Di sisi lain masyarakat yang belum paham tentang syariah selalu bertanya 

apa dan bagaimana pegadaian syariah serta bagaimana operasionalnya tetapi 

mereka juga ada kecurigaan tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh 

pegadaian syariah. Misalnya mempertanyakan apa bedanya pegadaian syariah 

dengan pegadaian konvensional.  

Hal diatas menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

pegadaian syariah. Akibat yang ditimbulkan adalah mereka kurang menyukai 

pegadaian syariah. Padahal umat Islam di Indonesia adalah penduduk mayoritas 

yang berinteraksi ekonomi secara syariah.  

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan titik yang menjadi inti dari penelitian, 

terkhusus dalam konsep problematika pegadaian syariah dalam perspektif hukum 

Islam. Untuk menentukan penyelesaian penelitian maka fokus sangat perlu 

diperhatikan agar sasaran penelitian dapat langsung ditemukan dan 

pembahasannya akurat. Memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan 
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kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka dijelaskan beberapa maksud dari 

sub judul sebagai berikut: 

a. Pegadaian syariah atau Ar-Ranh secara bahasa artinya bisa ats-Tsubuut 

dan ad-Dawaam (tetap), dikatakan, “maa’un raahinun (air yang diam, 

menggenang, tidak mengalir),” “haalatun raahinatun (keadaan yang 

tetap), atau ada kalanya berarti al-Habsu dan al-Luzuum (menahan). 

Sedangkan definisi akad ar-Rahnu menurut istilah syara‟ adalah, 

menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu 

bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan al-‘Ain 

(barang, harta yag barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari ad-Dain 

atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara‟, sebagai 

watsiiqah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu 

memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagai utang 

yang ada. 

b. Hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab 

yaitu kata Hukum dan Islam. Kata hukum berarti ketentuan atau 

ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari kata „aslama‟ menjadi 

„selama‟ selanjutnya menjadi Islam yang artinya selamat, damai, 

sejahtera atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dapat 

diartikan bahwa hukum islam secara etimologi ialah segala macam 

ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu 

telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

Terarahnya penelitian ini, maka fokus penelitian adalah bagian dari 

integral  yang dapat memberikan petunjuk sehingga penelitian lebih terarah dalam 

menganalisa jawaban konsep Struktur hukum pegadaian syariah dalam perspektif 

hukum Islam. Sehingga akhirnya akan menemukan jawaban dalam penyelesaian 

bagaimana bentuk konsep problematika pegadaian syariah dalam perspektif 

hukum Islam.  
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Tabel 1 

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Problematika Pegadaian 

syariah dalam perspektif 

hukum Islam di PT. 

Pegadaian Syariah 

Cabang Gowa 

Penerapan akad gadai pada pegadaian 

syariah  

Praktik produk pegadaian syariah di PT. 

Pegadaian Syariah 

Pengenaan biaya administrasi dalam 

transaksi gadai pada pegadaian syariah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka penulis 

merumuskan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

problematika pegadaian syariah dalam perspektif hukum Islam di PT. Pegadaian 

Syariah Cabang Gowa (Studi Analisis Hukum Islam) yang diklarifikasi ke 

beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan akad gadai pada pegadaian syaiah cabang Hasanuddin? 

2. Bagaimana praktik produk pegadaian syariah di PT. pegadaian syariah Cabang 

Hasanuddin? 

3.  Bagaimana pengenaan biaya administrasi dalam transaksi gadai pada 

pegadaian syariah cabang Hasanuddin? 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu dijadikan salah satu pedoman pendukung untuk 

kesempunaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi bisnis 

pegadaian syariah, dan yang lebih khususnya pada problematika pegadaian 

syariah serta praktik produk pegadaian syariah dalam perspektif hukum Islam.  

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai referensi, 

yaitu:  
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1. Buku-buku 

a. Mardani, Hukum Bisnis Syaiah.
7
 Buku ini lebih memaparkan lebih dalam 

mengenai hukum bisnis syariah dalam berbisnis.  

b. Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam.
8
 Buku ini memaparkan lebih 

dalam mengenai atau lebih ke pespektif hukum, teori dan aplikasinya, diawali 

dengan bagaimana hubungan keutuhan ajaran Islam yang di dalamnya 

mencakup masalah perekonomian yang selama ini terabaikan. 

c. Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah.
9
 Buku ini membahas tentang dasar 

hukum yang menjadi landasan. Hukum Gadai Syariah, yang mana landasan 

hukum itu bersumber dari ayat-ayat Al-Qu‟an. Hadis Nabi Muhammad saw, 

Ijma dan Fatwa MUI. 

d. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syaiah.
10

 Dimana buku ini 

membahas lebih dalam tentang sejarah bedirinya Pegadaian Syariah serta 

mekanisme operasional Pegadaian Syariah. 

e. Suhrawardi dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam.
11

 Buku ini membahas 

lebih dalam tentang seluk beluk kegiatan ekonomi dengan bingkai hukum 

Islam seperti pemilikan harta, riba, perdagangan, keuangan, perbankan, bank 

syariah, asuransi maupun kegiatan ekonomi lainnya. 

f. M. Rusydi Rahman, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Buku ini 

membahas lebih dalam tentang secara umum lembaga keuangan dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu lembaga keuangan non bentuk. Lembaga 

keuangan bank misalnya bank umum, bank perkreditan dan bank bagi hasil, 

sedangkan lembaga keuangan non bank misalnya lembaga pembiayaan, usaha 

perasuransian, dana pension dan perum pegadaian. 

g. Hasan Aedy, Teori Aplikasi Etika Bisnis Islam. Buku ini membahas lebih 

dalam mengenai etika bisnis Islam dalam pengaplikasiannya. 

                                                           
7
Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014) 

8
Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam, (Yogyakata: UPP STIM YKPN, 2017) 

9
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 

10
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Universitas Michigan: 

Ekonsia, 2003) 
11

Suhraw adi dan Farid Wajdi, Timur Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014)  
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2. Karya Ilmiah 

a. Ari Pradhanawati, jurnal ilmiah yang berjudul “Potensi dan Preferensi terhadap 

Perilaku Memilih Pegadaian Syariah” hasil dari penelitian ini adalah ketika 

perilaku masyarakat dipengaruhi oleh potensi nasabah pegadaian karena 

menjadi rujukan calon nasabah dalam memilih pegadaian syariah. Salah satu 

potensi yang mendorong nasabah memilih pegadaian syariah adalah kecepatan 

dan kemudahan pelayanan, serta motif agama (riba). Dalam pandangan 

sosiologi pilihan rasional, memilih itu sebagai tindakan yang besifat rasional. 

Artinya, teori pilihan rasional sangat menekankan pada prinsip “efesiensi” di 

dalam mencapai tujuan suatu tindakan hasil.
12

 

b. Ahmad Supriady, Jurnal ilmiah yang berjudul “Struktur Hukum Pegadaian 

Syariah dalam Perspektif Hukum Positif”. Hasil penelitian ini adalah bahwa 

struktur struktu hukum perjanjian yang dibuat oleh para pihak ada dua struktur 

yaitu struktur hukum gadai pada perjanjian gadai dan struktur hukum jual beli 

pada skim muliah. Suatu perbuatan hukum seseorang atau rahin mengikatkan 

diri pada orang lain atau murtahin untuk memperoleh pinjaman uang dengan 

jaminan berupa benda bergerak. Perjanjian ini dalam struktur hukum perdata 

termasuk perjanjian bernama yang mempunyai sifat timbal balik, di satu sisi 

punya hak dan di sisi lain punya kewajiban secara timbal balik. Perjanjian 

demikian itu termasuk perjanjian konsensuil obligatoir, karena terbentuknya 

perjanjian itu berdasarkan konsensus dan yang diperjanjikan mengandung 

unsur ekonomi. Sedangkan pada skim mulia perjanjian yang dibentuk termasuk 

struktur hukum jual beli, karena di satu sisi ada penjual dan di sisi lain ada 

pembeli dan juga ada obyek jual beli berupa logam mulia. Perjanjian jual beli 

termasuk perjanjian bernama yang sifatnya juga konsensuil obligatoir karena 

perjanjian ini terbentuk dengan adanya kata sepakat dan tidaak diharuskan ada 

formalitas tertentu seperti barang tak bergerak. Berdasakan hubungan hukum, 

perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik karena ada hak dan kewajiban 

                                                           
12

Ari Pradhanawati, Potensi dan Preferensi terhadap Perilaku Memilih Pegadaian 

Syariah, (Bandung: Departemen Manajemendan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas 

Padjadjaran, 2003) 
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secara timbal balik antara pembeli dan penjual. Kedua struktur hukum tersebut 

telah di atur dalam KUH perdata.
13

 

c. Ade Sofyan Mulazid, jurnal ilmiah yang berjudul “Kedudukan Sistem 

Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum PP No.51 tentang Perubahan 

Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi perusahaan perseroan 

pegadaian merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang secara 

langsung memberi peluang bagi pengembangan Pegadaian Syariah di PT 

Pegadaian (persero). Dalam kaitan ini fatwa yang di keluarkan DSN-MUI telah 

menjadi rujukan yang melandasi pengembangan gadai syariah dan 

akomodasinya oleh regulasi pemerintah memberikan rambu-rambu kepada 

pemerintah dan masyarakat untuk pengembangan usaha gadai syariah. Selain 

itu, terdapat bebeapa peraturan perundang-undangan lain yang secara tidak 

langsung memberi peluang bagi pengembangan Pegadaian Syariah di 

Indonesia, yaitu: (1) UUD 1945, Pasal 33 ayat 4 tentang Perekonomian 

Nasional; (2) KUHPerdata, Pasal 1152 tentang gadai; (3) UU Lelang (Vendu 

Reglement Ordonantie), Pasal 49 tentang Lelang sebagai tahap penyelesaian 

akhir gadai tak ditebus. Kedudukan politik hukum Indonesia tentang Pegadaian 

Syariah belum Nampak pada periode 1945-2002. Politik hukum Indonesia 

tentang Pegadaian Syariah dinisiasi sejak dibukanya unit layanan gadai syariah  

oleh perum pegadaian pada tahun 2003. 

Karya-karya tulis yang telah diuraikan di atas ataupun buku-buku tersebut 

telah membahas mengenai Lembaga Keuangan Non-Bank (pegadaian syariah) 

bebrapa yang memfokuskan membahas bagaimana kedudukan pegadaian syariah 

dalam sistem hukum nasional dan beberapa membahas tentang potensi dan 

preferensi terhadap perilaku memilih pegadaian syariah. Oleh karena itu 

penelitian ini merupakan penelitian kedua setelah Ahmad Supriady dengan 

mengungkap lebih jauh secara khusus struktur hukum pegadaian syariah dalam 

perspektif hukum Islam. 

                                                           
13

Ahmad Supriady, Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Positif, 

Jurnal Dosen STAIN Kudus, Jurnal Penelitian Islam, Volume 1 Nomor 3 tahun 2012.  
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Akan tetapi dari beberapa karya dan tulisan yang telah disebutkan di atas, 

pada dasarnya merupakan sebuah rujukan dan panduan serta perbandingan bagi 

peneliti untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga berbagai 

sumber penelitian baik primer maupun sekunder harus benar-benar dianalisa dan 

ditelaah dengan sebaik-baiknya.  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sesungguhnya merupakan rumusan tentang apa yang 

akan dicapai dalam proses penelitian. Dalam petunjuk pelaksanaan penelitian 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa tujuan penelitian adalah 

untuk menajajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan, dan menerapkan 

suatu gejala, konsep, dugaan atau membuat suatu prototipe.
14

 Dalam merumuskan 

tujuan penelitian tesis ini, maka secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penerapan akad gadai pada pegadaian syariah. 

b. Untuk mengetahui praktik produk pada pegadaian syariah. 

c. Untuk mengetahui pengenaan biaya administrasi dalam transaksi gadai di 

pegadaian syariah cabang Hasanuddin. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memperkaya hazanah pengembangan 

dan intelektualisme dalam bidang ekonomi Islam secara umum dan Lembaga 

Keuangan Syariah Non-Bank secara khusus serta dapat memberikan kontribusi 

terhadap penelitian selanjutnya dalam lingkungan UIN Alauddin. Disamping itu 

untuk menjadikan bahan bacaan bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan 

mereka tentang Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dalam hal ini adalah 

Pegadaian Syariah. 

 

 

                                                           
14

Wardi Bachtiar, dalam Nukman, Preferensi Masyarakat Tehadap Perbankan Syariah di 

Kota Makassar, (Makassar, Disertasi, 2010), h. 35 
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b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap 

tumbuh-kembangnya Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, sekaligus dapat 

dijadikan sebagai dasar terhadap pengambilaan kebijakan dalam rangka 

pengembangan strategi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank kedepan, terutama 

ketangguhan dalam menghadapi krisis ekonomi. 

Terkhusus kepada Pegadaian Syariah dengan penelitian dapat memberikan 

kontribusi dalam perkembangannya pada masa-masa yang akan datang secara 

eksistensinya di tengah-tengah masyarakat yang mampu menyelesaikan persoalan 

yang dihadapinya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Problematika 

1. Pengertian Problematika 

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu 

problematic yang artinya persoalan atau masalah, sedangkan dalam kamus bahasa 

Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan 

permasalahan.
15

 Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan 

yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara 

kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang 

maksimal. Terdapat juga didalam kamus besar Bahasa Indonesia kata 

problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih 

menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.
16

 Syukir 

mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan 

dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan. Dari 

beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat 

dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi terhambat dan 

tidak maksimal. 

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, di manapun dan 

kapanpun serta oleh siapapun. Dari pengertian problematika di atas, problem atau 

sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, diantaranya: 

a. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat 

untuk mencapai tujuan. 

b. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu 

dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian. 

Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, 

                                                           
15

Dekdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 276.  

16
Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), h. 896. 
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misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan 

masalah tinggal satu kemungkinan.
17

 

B. Konsep Pegadaian 

1. Pengertian   

a. Gadai 

Dalam Islam, gadai berasal dari kata arab al-rahn yang berarti tetap (al- 

tsubủt wa al-dawᾱm), misalnya kata mᾱ’rᾱkid artinya air yang diam dan tenang. 

Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga utang 

dibayar.
18

 Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan, 

hipotek,
19

 atau al-habs (penahanan),
20

 yaitu menahan salah satu harta milik 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
21

 Kata arhana berarti 

menjadikan sesuatu sebagai jaminan utang.
22

 Arti gadai juga adalah pinjam 

meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu.
23

 Rahn 

juga diartikan dengan menggadaikan atau merungguhkan.
24

 Sebagaimana sabda 

Nabi saw. berikut: 

 ْٓ َْْٟعَبعِثخََْْعَ ٕ ٙبَْاَللُّْْرَضِ ْْ ْعَ ِّْْٟاَ ُْْصٍَٝ ْإٌ جِ ِْْٗاللّ  َُْْع١ٍََ  طٍَ  بْاث ززَََْٜٚ  ِ ْٓ ْطعََب ِِْ

 ْٞ دِ  ٛ ًْ ْئ٠ٌََُِْٝٙ رَََُْْٕ٘ٗأجََ بَْٚ ع  ْٓ ْدِر   (ِظٍُْْٚاٌجخبرْٞرٚاٖ)٠ْ ذْ ْحَذِِِْْ
Artinya: 

Dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah saw pernah membeli makanan 
dari seorang yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya 
kepada orang yahudi itu. (HR. al-Bukhari dan Muslim). 
 

                                                           
17

Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara 2000), h. 145. 

18
Mahmud „Abd. Al-Rahman „Abd al-Mun‟im, Mu’jam al-Musthalahat wa al-Alfᾱzh al-

Fiqhiyyah, juz II (Kairo: Dᾱr al-Fᾱdhillah, 2008 M), h. 189.  

19
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-

buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984 M), h. 579.  

20
Sayyid Sᾱbiq, Fiqih Sunnah, Jilid III (Beirủt: Dᾱr al-Fikr, 2003 M), h. 131. 

21
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 2001 M), h. 128. 

22
Ahmad warson Munawwir, Kamus, h. 541.  

23
WJS. Poerwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 1993), 

h. 286. 

24
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 2003 M), h. 

148. 
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Dalam Ensiklopedi Indonesia, sebagaimana dikutip M. Ali Hasan, 

disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda 

bergerak milik orang yang berutang yang diserahkan ke tangan orang yang 

memberi utang sebagai jaminan pelunasan orang yang  berutang tersebut.
25

 

Gadai mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan. Kata ini sejalan 

dengan firman Allah dalam surah al-Mudassir (74) ayat: 38.  

ًُّْ بْٔفَ ضْ ْوُ َّ ١َٕخ ْْوَظَجذَْ ْثِ ِ٘  ْرَ

Terjemahnya: 
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

26
 

 
Adapun menurut istilah, rahn berarti menjadikan harta sebagai jaminan 

utang (ja’l al-mᾱl watsῐqah bi dayn).
27

 Menurut Ibn Arafah, rahn  adalah 

menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat diambil kembali setelah 

uang dibayar.
28

 Mahmud „Abd. Ar-Rahman mendefinisikan rahn dengan 

menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat 

atau cenderung mengikat. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa rahn adalah 

menjadikan sesuatu atau barang yang bernilai harta menurut syara’ sebagai 

jaminan utang. Menurutnya, jika seseorang berutang kepada orang lain dan 

menjadikan jaminan pada utang itu dengan barang bergerak atau hewan yang 

ditahan hingga utangnya dibayar, maka hal itu disebut dengan rahn atau gadai 

menurut prngertian syara’. Orang yang memiliki harta dan memberi pinjaman 

disebut rᾱhin, sedangkan orang yang berutang disebut murtahin dan barang yang 

digadaikan disebut rahn. 

b. Pegadaian  

Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang 

pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai 

                                                           

25
Ali Hasan, Berbagai Macam cara Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 253.  

26
Departement Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahny, h. 576.   

27
Taqῐ al-Dῐn ibn Muhammad al-Husayni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-ikhtihar, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2001 M), h.352. 

28
Mahmủd Abd. Al-Rahmᾱn „Abd al-Mun‟im, Mu’jam al-Musthalahᾱt, h. 189. 
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jaminanannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus 

menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian 

memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap 

peminjam memiliki jangka waktu berlaku, nasabah dapat melunasi 

peminjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum 

jangka waktu tersebut habis, jika peminjam tidak lunas dibayar sampai jangka 

waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak 

bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.  

Pegadaian juga bekerja sama dengan beberapa pihak diluar untuk 

mempermudah dalam hal proses transaksi yaitu dengan beberapa supplier barang-

barang termuka. Dalam hal ini pegadaian melakukan kerja sama untuk 

mendapatkan informasi harga barang dipasaran yang nantinya dapat digunakan 

sebagai acuan pada proses penaksiran harga barang gadai merupakan praktik 

transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem 

rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, 

juga dibenua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. 

Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga 

masyarakat terlah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan 

barang bergerak. 

c. Pegadaian Syariah  

Pegadaian syariah merupakan tempat penyerahan suatu benda atau jasa 

dari seorang debitur kepada seorang kreditor sebagai jaminan atau uang yang 

dipinjamnya.
29

 Sebagai lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang 

jasa perkreditan dengan tugas utamanya menyalurkan kredit dengan sistem gadai, 

peran perum pegadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani 

kebutuhan masyarakat berskala kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi. 

Salah satunya ialah pembiayaan dengan sistem gadai syariah. 

                                                           

29
Muhammad Muslehuddin, Sistem Pegadaian Dalam Islam (Jakarta:  PT Rineka Cipta, 

2004), h. 30. 
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Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat 

guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan sektor rill.
30

 Pegadaian syariah dalam 

menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, 

produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut 

bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar 

bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk 

memperoleh imbalan jasa dan/atau bagi hasil. 

2. Prinsip Pegadaian Syariah 

Pegadaian syariah sebagai organisasi keuangan yang mempunyai misi 

ganda, yaitu misi sosial dan misi komersial, sehingga harus menerapkan prinsip 

operasional yang serba modern. Oleh karena itu, dalam operasionalisasi pegadaian 

syariah mengandalkan dan menjalankan 4 (empat) prinsip kerja sebagai berikut: 

a. Proses cepat 

Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu 

singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan dalam waktu 15 menit. 

Selanjutnya nasabah (rahin) dapat memperoleh dana cair (marhun bih) tidak lebih 

dari 1 jam. 

b. Mudah caranya  

Untuk mendapatkan pinjaman (Marhun Bih), nasabah cukup membawa 

barang yang akan digadaikan (marhun) dengan melampirkan bukti kepemilikan 

bila diperlukan serta melampirkan bukti identitas ke kantor pegadaian syariah. Hal 

ini dimaksud, pembukuan rekeningatau cara lain yang merepotkan seperti 

meminjam uang ke bank tidak lagi diperlukan. 

c. Jaminan keamanan atas barang 

Pegadaian syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang 

diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan. 

d. Pinjaman yang optimum 

Mengusahakan pemberian pinjaman (marhun bih) hingga 90% dari nilai 

harga taksiran barang sehingga nasabah (rahin) tidak dirugikan oleh rasio antara 

                                                           

30
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi 

(Yogyakarta: Ekonisia), h. 175. 
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taksiran barang gadai (marhun) dengan besar uang pinjaman (marhun bih). Hal 

dimaksud, setiap barang memeiliki nilai ekonomis yang wajar. 

3. Produk Pegadaian Syariah  

Pegadaian syariah melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur 

yang praktis, cepat, dan menentramkan. Praktis dimaksud adalah nasabah (rahin) 

tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. Demikian 

juga disebut cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mencairkan 

dana yang dibutuhkan.  

Selain itu, disebut menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh 

pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal atau sesuai prinsip syariah. 

Produk pada kantor pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan 

produk rahn dan ijarah saja. Padahal, sebuah lembaga pegadaian yang ideal tidak 

hanya melayani dua model saja.  

Dalam pedoman Operasional gadai syariah (POGS).
31

 Perum pegadaian, 

pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut. 

a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (rahn), 

yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah 

(rahin) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan 

oleh nilai barang yang digadaikan itu. 

b. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran 

atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (rahin). Demikian 

juga orang yang hanya menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak 

hendak menggadaikan barangnya itu. Jasa ini diberikan karena pegadaian 

syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan. 

Demkian juga sumber daya insani yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk 

jasa penaksiraan dimaksud, hanya memungut ongkos biaya penaksiran.
32

 

                                                           

31
Lihat POGS untuk pemberlakuan mulai 1 januari 2007, POGS yang dibidani dan 

dilahirkan oleh devisi Usaha Gadai Syariah Perum Pegadaian Pusat pada faktanya tidak 

mengalami perubahan isi berarti sejak didirikannya usaha pegadaian syariah. Kecuali, tanggal 

pemberlakuan POGS saja yang senantiasa diperbarui lewat SK Direksi Perum Pegadaian. 

32
Jasa taksiran ini menurut Sony Heru Priyanto merupakan sarana berbagi pengetahuan 

antara lembaga pegadaian dengan calon nasabah maupun masyarakat, yang ke depannya bisa 
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c. Penitipan Barang (Ijarah), yaitu penyelenggaraan penitipan barang (ijarah) 

orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syariah 

berdasarkan alasan faktor keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat 

dijalankan karena pegadaian syariah mempunyai tempat atau gudang 

penyimpanan yang memadai. Apalagi tempat penyimpanan untuk barang gadai 

tidak selalu penuh, sehingga ruang yang kosong dapat digunakan. Atas jasa 

penitipan yang dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos 

penyimpanan. 

d. Gold Counter (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan 

keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas galeri 24 

yang dimiliki oleh pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini 

dilengkapi sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat 

kalangan menengah ke atas. 

Produk dan jasa lain yang belum dimanfaatkan oleh pegadaian syariah 

adalah produk mudharabah dan musyarakah yang berbasis pada prinsip profit loss 

sharing (PLS) belum dimanfaatkannya produk ini berdasarkan bahwa kedua hal 

dimaksud, ternyata masih sulit diterapkan, terlebih bila melihat potensi 

keuntungannya. Jika menganalisis penerapan produk ini pada lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) di Timur Tengah, hasilnya memang tidak begitu menggembirakan. 

Menurut Abdullah Saeed, usaha ini masih menduduki 0-30% sebagai usaha bisnis 

pembiayaan karena resikonya yang masih sangat tinggi.
33

 Padahal semua pebisnis 

berdasarkan syariah tahu bahwa LKS di Timur Tengah sudah jauh lebih 

berpengalaman bila dibandingkan dengan LKS di Indonesia, yang baru berumur 

hampir satu decade belakangan ini.  

 

 

 

                                                                                                                                                               
mengangkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pegadaian. Lihat Sony Heru Priyanto, 

Pegadaian Menuju Era Stick to The Costumer, Majalah Usahawan, No. 10 Tahun XXI 1 Oktober 

1997, h. 47. 
33

Arif Maftuhin dalam Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: Study of Riba and 

Contemporary Interpretation, Terj. Arif Maftuhin , Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2004) , h. ix. 
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4. Strategi Pemasaran Produk Pegadaian Syariah 

a. Segmenting  

Segmenting atau segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi 

kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau 

tingkah laku bebeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran 

terpisah, segmentasi pasar perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena didalam 

suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda kebutuhan dan keinginannya. 

Jadi, segmentasi pasar pada perusahaan dibuat bertujuan untuk dapat 

mengungkap peluang segmen pasar sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan 

dapat mengetahui segmen pasar mana yang paling efektif. 

b. Menentukan Sasaran Pasar (Targeting) 

Setelah perusahaan selesai melakukan segmentasi pasar, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan sasaran pasar. Menentukan sasaran pasar, artinya 

mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen 

pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara 

mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen kemudian memilih 

segmen sasaran yang diinginkan. Memilih segemen adalah menentukan satu atau 

lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Kemudian menentukan 

segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani.  

c. Menentukan Posisi Pasar (Positioning) 

Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk 

produk atau suatu pasar. Produk atau jasa diposisikan pada posisi yang 

diinginkan oleh nasabah, sehingga dapat menarik minat nasabah untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan 

segmen mana yang akan dimasuki dengan cara menentukan di mana posisi yang 

ingin ditempati dalam segmen tersebut
34

 memilih dan melaksanakan strategi 

penentuan posisi pasar perlu dilakukan dengan berbagai tahap agar hasil yang 

diharapkan optimal. Tahapan dalam memilih dan melaksanakan strategi 

penentuan posisi pasar sebagai berikut: 

                                                           
34

 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 115-116. 
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1) Identifikasi keunggulan kompetitif. Didalam suatu produk terdapat 

berbagai keunggulan  jika dibandingkan dengan produk pesaing. Tujuannnya 

manajemen mengindentifikasi keunggulan tersebut sebanyak dan selengkap 

mungkin.  

2) Memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Setelah didentifikasikan 

keunggulan-keunggulan yang kompetitif, lalu langkah selanjutnya adalah pilih 

yang memberikan keunggulan yang paling banyak. Pertimbangan pemilihan 

keunggulan kompetitif adalah berapa banyak perbedaan yang dipromosikan.  

3) Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang dipilih. Posisi pasar 

yang telah dipilih sebaiknya diwujudkan, kemudian dikomunikasikan ke 

berbagai pihak yang membutuhkan termasuk pihak inten perusahaan.  Dalam 

menentukan posisi pasar, produk atau jasa suatu perusahaan ditempatkan pada 

posisi yang banyak diinginkan oleh nasabah. Dalam menentukan posisi pasar 

mengidentifikasi keunggulan produk yang dimiliki merupakan langkah awal 

dalam menentukan posisi pasar dengan menggunakan difeensiasi poduk, jasa, 

personil, atau citra.  

4) Dan langkah selanjutnya adalah memilih keunggulan kompetitif yang 

tepat dengan pertimbangan berapa banyak perbedaan yang dipromosikan. Dan 

langkah yang terakhir dalam penentuan posisi pasar adalah mewujudkan dan 

mengkomunikasikan posisi yang di pilih. 

C. Gadai dalam Hukum Islam 

1. Hukum Islam 

a. Penerapan Hukum Islam  

Hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab 

yaitu kata Hukum dan Islam. Kata hukum berarti ketentuan atau ketepatan, 

sedangkan kata Islam berasal dari akar kata „aslama’ menjadi „salama‟ 

selanjutnya menjadi Islam yang artinya selamat, damai, sejahtera atau penyerahan 

diri sepenuhnya kepaada Tuhan. Jadi dapat diartikan bahwa hukum Islam secara 

etimologi ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal 

dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam. Lapangan 
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syariat lebih luas dari pada lapangan fiqh karena lapangan syariat mencakup ilmu 

kalam dan ilmu fiqh.
35

 

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air, atau 

tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan syariah dalam pengertian  

terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, 

hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.
36

 

Secara intrinsik beragama adalah kemampuan memadukan dua aspek, 

yaitu aspek lahiriyah (eksoteris) dan aspek (esoteric) dari ajaran Islam, baik dalam 

bentuk ritual keagamaan maupun berupa pesan-pesan moral yang terdapat dalam 

ajaran Islam. Sedangkan aktualisasi nilai-nilai agama adalah menampilkan dan 

memerankan nilai-nilai ajaran agama dalam perilaku baik secara aktif maupun 

pasif dalam kehidupan individu dan masyarakat. 

Berkaitan dengan universalitas ajaran Islam, juga terkait erat dengan satu 

gagas pokok yang dikenal dengan kaffah, yang menunjukkan bahwa Islam harus 

menunjukkan bahwa Islam harus sistematis dan menyeluruh. Nilai-nilai Islam 

pada hakikatnya merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran tentang 

bagaimana manusia seharusya menjalankan hidupnya di dunia ini, antara prinsip 

satu dengan prinsip yang lainnya saling berkaitan membentuk satu kesatuan yang 

utuh yang tidak dapat dipisahkan, tidak ada satu nilaipun yang dapat berdiri 

sendiri.
37

 

b. Asas dan Prinsip 

Hukum Islam memberi anugrah kepada manusia sebagai khalifah didunia. 

Untuk menjaga khalifah itu, hukum Islam memelihara kemuliaan manusia dalam 

sebuah aturan yang dibawa sejak manusia lahir sampai mati, Islam juga memberi 
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pedoman kepada manusia agar bisa hidup tentram, bahagia, selamat dan sejahtera 

lahir batin.
38

 

Menurut Hasbi As-Ahiddiqy tolak atau prinsip hukum Islam disebut 

dengan Mabadi’ al-ahkam, yaitu:
39

 

1) Prinsip ketauhidan; 

2) Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah; 

3) Prinsip menghadapi kitab dengan akal; 

4) Prinsip memagari akidah dengan akhlaq; 

5) Prinsip menjadi beban hukum untuk kebajikan jiwa; 

6) Prinsip agama dengan dunia dalam masalah hukum; 

7) Prinsip persamaan; 

8) Prinsip menyerahkan masalah ta’zir pada pertimbangan penguasa 

9) Prinsip tahkim (menyelesaikan perkara sesuai dengan prosedurnya, amar 

ma’ruf nahi munkar, prinsip Tazamuh 

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah sejalan 

dengan prinsip-prinsip diatas yang menghargai prinsip tahkim (penyelesaian 

perkara sesuai dengan prosedurnya). Bila terjadi perselisihan dalam praktik 

ekonomi, Islam menganjurkan penyelesaian dengan cara arbitrase karena perintah 

arbitrase sudah qath’I dalam Al-Quran yaitu anjuran untuk menyelesaikan 

perselisihan, mendamaikan dengan musyawarah. Hal demikian untuk menjaga 

hubungan silaturrahim sehingga hubungan kerja antarpihak yang bersengketa 

tetap dapat berjalan harmonis. 

Prinsip amar ma‟ruf nahi munkar dan prinsip tazamuh juga relevan dengan 

pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase karena 

tujuan arbitrase yaitu untuk mewujudkan perdamaian guna mempertahankan 

hubungan silaturrahim antara para pihak yang bersengketa sehingga hal tersebut 
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dapat menghindari hal-hal yang buruk terjadi dan mengajak pada kebaikan 

sehingga dapat terwujudnya rasa saling menghormati dan menghargai. 

c. Tujuan Hukum Islam 

Allah swt. menurunkan hukum Islam sebagai pengatur lalu lintas 

kehidupan manusia secara baik dan benar pada kehidupan seseorang hal ini 

diperjelas dalam Qs. surah al-Baqarah: 201-202 

 ُْ ُٙ ٕ ِِ َْٚ ْٓ ب٠ََْمُٛيَُِْْ ٔ ١بَْفِْٟآرِٕبَْرَثٕ  فِْٟحَظَٕخَ ْْاٌذُّ لِٕبَْحَظَٕخَ ْْا٢خِزَحَِْْٚ ْإٌ برِْْعَذَاةََْْٚ

ٌئَهَِْ(١٠٢ْ)  ٚ ُْ ْأُ بَْٔص١ِتْ ٌَُْٙ  ّ ُْْوَظَجُٛاِِْ اللّ  ٌ حِظَبةِْْطَز٠ِعَُْْٚ (١٠١)ْا  
Terjemahannya: 

201. Dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab 
neraka”.  

202. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka 
kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya.

40
 

 
Ayat ini memberi makna bahwa Hukum Islam memberi pedoman hidup 

kepada manusia secara universal agar bisa hidup tentram, bahagia, selamat dan 

sejahtera lahir batin, dan selamat didunia dan akhirat.
41

 

Dalam lapangan ibadah (sholat, puasa, zakat, dan naik haji) dimaksudkan: 

1) Membersihkan jiwa manusia dan mempertemukan dirinya dengan tuhan. 

Tujuan ini menyangkut kesehatan rohani; 

2) Kesehatan jasmani;dan 

3) Kebaikan individu dan masyarakat dalam berbagai segi. 

Dalam lapangan muamalat, tujuan-tujuan tersebut di atas juga nampak 

jelas antara pada prinsip yang mengatakan : 

1) Menolak bahaya didahulukan daripada mendatangkan kebaikan;dan 

2) Kepentingan umum ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau individu 

dan golongan. 

Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga 

kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan 
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perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik. Secara praktis kemaslahatan 

tersebut tertuju kepada tujuan-tujuan, yaitu: 

1) Memelihara kemaslahatan agama; 

2) Memelihara kemaslahatan jiwa; 

3) Memelihara kemaslahatan akal; 

4) Memelihara kemaslahatan keturunan; 

5) Memelihara kemaslahatan harta benda.42 

Perlindungan dan pemeliharaan jiwa, akal, dan keturunan, berhubungan 

dengan manusia itu sendiri, dan kebahagiaannya merupakan tujuan utama syariat. 

Ketiga aspek ini meliputi kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik 

manusia dewasa ini maupun masa mendatang. Begitu pula perlindungan terhadap 

agama (keimanan) dan harta benda, keduanya diperlukan bagi kehidupan bagi 

kebahagiaan manusia, tetapi iman atau agamalah yang membantu menyuntikkan 

disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan memungkinkan harta 

memenuhi tujuannya secara lebih efektif. Akhirnya, perlindungan terhadap harta 

kekayaan mengacu pada kesucian kekayaan dengan penekanan pada pendapatan 

yang sah atau halal. Juga berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa nya jika 

terdapat perselisihan, hal tersebut dapat diwujudkan dalam proses arbitrase 

dengan memperhatikan aspek maslahat. 

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah 

merupakan sebuah perwujudan dari upaya untuk memelihara kemaslahatan jiwa 

karena dalam proses nya mengutamakan perdamaian dengan cara musyawarah 

sehingga dapat melatih diri untuk menumbuhkan rasa damai dalam diri yang dapat 

menenangkan jiwa. 

d. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, 

yaitu: 

1) Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah; 

2) Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan; 
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Kedua bagian besar itu masih relevan dalam perkembangan mutakhir 

hukum Islam. Secara substansial hukum Islam dibagi kedalam tujuh bidang, yaitu: 

1) Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, 

seperti shalat, puasa, zakat, haji, bersuci dari hadas dan sebagainya. 

Kelompok hukum ini disebut kelompok hukum ibadat. 

2) Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, 

seperti: perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, 

kewajiban anak terhadap orang tua dab sebagainya. Kelompok hukum ini 

disebut hukum keluarga. 

3) Hukum-Hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam 

masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta pennyelesaian 

persengketaan, seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, 

hibah dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum muamalat.  

4) Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, 

seperti hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, 

hak dan kewajiban penguasa. Kelompok hukum ini disebut dengan hukum 

tata negara atau tata pemerintahan. 

5) Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-

macam perbuatan pidana dan ancaman pidana. Kelompok hukum ini 

disebut dengan al-ukubat atau al-jinayat. 

6) Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan 

negara-negara lain, yang terduru dari aturan-aturan hubungan pada waktu 

damai dan pada waktu perang. Kelompok hukum ini disebut as-Sair 

(Hukum antar negara). 

7) Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai 

baik dan buruk seperti: mengeratkan hubungan persaudaraan, makan 

minuman dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih dan 

sebagainya. Kelompok hukum ini disebut dengan al-Adab (Hukum Sopan 

santun)43. 

                                                           
 

43
Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan, hlm. 116-117. 



27 

 

 
 

Pengelompokan cakupan hukum Islam tersebut sekaligus berupaya 

mendetailkan ruang lingkup hukum Islam seperti halnya sistem-sistem hukum 

lainnya. Namun demikiam, dari sejumlah aspek yang dikemukakan oleh Az-zarq 

tersebut, secara substansial masih merupakan elaborasi dari dua bagian besar 

hukum Islam, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. 

2. Gadai dalam Hukum Islam 

a. Dasar Hukum Gadai dalam Islam 

Dalam hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat 

Alqur‟an, hadis Nabi Muhammad saw, ijma‟ ulama, dan fatwa MUI. Hal 

dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.  

1) Al-Qur‟an 

QS. Al-Baqarah/2: 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun 

konsep gadai adalah sebagai berikut. 

 ْْ ئِ َْٚ ُْ ُْ ْطَفزَْ ْعٍََْٝوُٕزُ ٌَ ْْ ْوَبرجِب ْْرجِذُٚاَْٚ م جُٛضَخ ْْفزَِ٘بَ َِْ ْْ ِ َْْٓفاَ ِِ ُْ ْأَ ضُىُ ضب ْْثعَ  ٍ ١إَُدِّْْثعَ  ْفَ

َْْٓاٌ ذِٞ ِّ رُ بٔزََُْْٗاؤ  َِ ٌ ١َز كِْْأَ ََْْٚ ُْْاللّ  لاْرَثٗ  ٛاَْٚ ُّ زُ ْٓ ْاٌش َٙبدَحَْْرىَ  َِ ٙبََْٚ  ّ زُ ٠ُْْىَ  ُْ ْفأَِٗ  ٍ جُُْْٗآثِ ُْْلَ اللّ  َْٚ

ب َّ َْْْثِ ٍُٛ َّ ُْ ْرعَ  ع١ٍَِ  
 

Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhanya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 
persaksian. Dan barag siapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

44
 

 
 Syaikh Muhammad „Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-qur‟an di 

atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang 

hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan 

orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang 

berpiutang (rahn).
45

 Selain itu, Syaikh Muhammad „Ali As-Sayis mengungkapkan 
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bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang 

melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat 

dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan orang yang 

menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan 

rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis 

ditambah dengan persaksian seseorang.
46

 Sekalipun demikian, penerima gadai 

(murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari 

pemberi gadai (rahin), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (rahin) 

tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa rahn 

adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya 

salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi 

utang-piutang. 

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat di atas adalah untuk menjaga 

kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini 

bahwa pemberi gadai (rahin) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya 

(marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya 

(marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. 

Sekalipun ayat di atas tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn 

dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti 

dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, 

keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan 

keabsahan transaksi rahn. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan 

bahwa Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi, untuk 

mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan 

perjalanan.  

2)  Hadis Nabi Muhammad saw 

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat 

rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain 

diungkapkan sebagai berikut. 
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a) Hadis A‟isyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi: 

حَبقُْْشَٕبَْحَذْ  ُْْٓئطِ  ُُْْث   ١ ِ٘ ٕ ظَبِْٞئثِ زَ ُّْْٟا ٌحَ عٍَِ َُْْٚٓ َْ ْث  زَ ًَْْحَش  جزََٔبَ:ْلَ ُْْٓع١ِ ضَْْاحَ  ْٛ ْث  ْٔض٠ُُُْْ

ُْٓ َّشَْْث  ْٓ ْا ٌعَ ُِْْعَ  ١ ِ٘ ِْْٓئثِ زَ دِْْعَ َٛ ْٓ ْا لأطَ  ززََٜ:ْلٍََذْ ْعَبئشَِخَْْعَ يَْْاش   ٛ ِْْرَطٍُُ ْٓ ْاللّ  ِِْ ْٞ دِ  ٛ َُٙ٠ْ

ب َِ رَْْطعََب بْ٘ َُُْْٕٗٚ ع  ْٓ ْدِر   (ِظٍُْرٖٚ)ْحَذ٠ِ ذْ ِِْ
 

Artinya: 
Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali 
bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus 
bin „Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari „Aisyah berkata: Bahwasanya 
Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan 
menggadaikan baju besinya.

47
(HR. Muslim) 

b) Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang 

berbunyi: 

ُْْٓشَٕبَْحَذْ  ِّْْٟث  ْٟ ْعٍَِ ِّ ٙ ضَ ٌ جَ ْٟ ْا شَِٕ َُْْحَذَشَٕبَ,ْأث١َِ ْٛحَذ  ُِْْٓ٘شَب ْٓ ْلزَبَدَحَْْث  ٌْمَذَْ :ْلَبيَْ,ْأَٔضَْ ْعَ

َْٓ يُْْرََ٘  ٛ ِْْرَطُ بْاللّ  ع  ٕ ذَْْدِر  ِّْْٞعِ دِ  ٛ ذ٠ِ َٕخ٠َُِْْٙ َّ ِْْٗفأَخََشَْْثبٌِ  ٍِ ٘ ٕ ٌُْْٗلِأَ اِِْ ْ)طَع١ِ ز  ْاثْٓرٚاٖ.

 (ِبجخ
 

Artinya: 
Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah 
meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah 
dari Anas berkata: sungguh Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya 
kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk 
keluarganya.

48
 (HR. Ibnu Majah).  

c) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang 

berbunyi: 

ذُْْشَٕبَْحَذْ   ّ حَ ُُِْْٓ ًْ ْث  مبَرِ جزََٔبَُِْ ِْْعَج ذُْْأخَ  ُْْٓاللّ  جَبْث  جزَََٔبْرَنْ ُِْ ِْْٓسَوَز٠ِ بْأخَ  جِْٝعَ ْٓ ْاٌش ع  ْعَ

 ْٟ َْْٟ٘ز٠َُ زَحَْْأثَِ ُْْرَضِ ٕ ُْْٗاللّ  يُْْلبَيَْ,ْلبَيَْْعَ  ٛ ِْْرَطُ ُْْصٍَٝ ْاللّ  ِْْٗاللّ  طٍَُ ْع١ٍََ  ٙ زَُْْٚ ْوَت٠ُْْزُْ ْاٌظ 

ِْٗ َْْْئسَِاْثِٕفَ مزَِ زْ ْوَب ٔبََِْ  ٛ ُُْْ٘ٓ ٌجَ  ارَِْْٚ زَةُْْاٌذ  ٠شَ  َْْْئسَِاْإٌ فَمَََْْٗٚ زْ ْوَب ٔبََِْ  ٛ عٍََُْٝ٘ َْٚ ْٞ ْاٌ شِ

زَةُْْوَت٠ُْْزَْ  ٠شَ   (اٌجخبرْٞرٚاٖ.ْ)إٌ فمََََْْٗٚ
Artinya:  
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Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan 
kepada kami  Abdillah bin Mubarak, menggambarkan kepada kami 
Zakariyyah dari Sya‟bi Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau 
bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil 
manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan 
penerima gadai boleh mendapat manfaatnya.

49
(HR. Al-Bukhari) 

 
d) Hadis riwayat Abu Hurairah ra. Yang berbunyi: 

٠ْغٍكْلا:ْطٍُْْٚع١ٍْٗاللّْصٍْٝاللّْرطٛيْلبي:ْعْٕٗاللّْرضْٟ٘ز٠زحْأثْٟعٓ

(.اٌمطْٕٟاٌذارْْٚاٌشبفعْٟرٚاٖ)ْغزِْٗع١ٍْْٗٚغٌٌّْْٕٗٗصبحجْٗاٌز٘ٓ  
Artinya:  

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, 
baginya risiko dan hasilnya.

50
(HR. Asy-Syafi‟I dan Ad-Daraquthni). 

 
3) Ijma Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, 

berdasarkan para kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya 

untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil 

indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari 

yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang 

Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak 

mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun 

harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Kepada mereka.
51

 

b. Struktur Pegadaian Syariah dalam Hukum Islam 

Dalam menjalankan akad, pegadaia syariah harus memenuhi rukun dan 

syarat gadai syariah. Rukun dan syarat gadai syariah antara lain: 

1) Rukun ar-Rahn 

a) Ar-Rahin (yang menggadaikan), orang yang telah dewasa, berakal, bisa 

dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. 
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b) Al-Murtahin (yang menerima gadai), orang bank, atau lembaga yang 

dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang 

(gadai). 

c) Al-Marhun/Rahn (barang yang digadikan), barang yang digunakan rahin 

untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang. 

d) Al-Marhun Bih (hutang), sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada 

rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. 

e) Sighat, ijab dan qabul, kesepakatan antara rahin dan Murtahin dalam 

melakukan transaksi gadai.
52

  

2) Syarat Ar-Rahn 

a) Rahin dan Murtahin 

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu rahin dan murtahin 

harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, berakal sehat. Kemampuan 

juga berarti kelayakan seorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. 

b) Sighat 

Yang menjadi syarat sighat adalah tidak boleh terikat dengan syarat 

tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
53

 Karena hukum gadai sama 

seperti jual beli.
54

 maka rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian 

hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat 

tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan. 

c) Marhun Bih 

Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada 

pemiliknya, memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa 

dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya, 

bila tidak dapat diukur atau kuantifikasi rahn itu tidak sah.
55
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d) Marhun  

Marhun harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang 

dengan marhun bih, marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, 

marhun tersebut harus sah dimiliki oleh rahin, dan merupakan harta yang utuh 

atau tidak berpisah di beberapa tempat. 

Jika semua barang di atas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukannya, maka akad rahn 

tersebut sah. Dan barang gadai menjadi sah dengan 3 syarat yang pertama. 

Berupa barang, maka tidak boleh menggadaikan hutang, kedua. Tidak terhalang 

penetapan kepemilikan gadai atas barang yang digadaikan, ketiga. Barang 

tersebut memungkinkan untuk dijual setelah jatuh tempo.
56

 

3) Status Barang Gadai 

Ulama fiqh menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila 

barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai 

(murtahin), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (rahin). 

Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut sebagai al-qabdh al-marhun 

barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agaunan itu dikuasai oelh 

murtahin maka akad rahn itu mengikut kedua belah pihak. Karena itu status 

barang gadaian terbentuk pada saat terjadi akad atau kontrak utang piutang yang 

dibarengi dengan penyerahan jaminan.
57

 

4) Jenis Barang Gadai 

Barang gadai yang dapat dijadikan jaminan pengikat utang. Yang dipegang 

oleh murtahin sebagai jaminan mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak 

berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai. Misalnya, menggadaikan buah 

dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum 

lahir. 
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b) Barang gadaian harus merupakan harta menurut pandangan syara‟. Tidak sah 

menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di 

tanah haram, atak, anjing serta babi. 

c) Barang gadaian tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu 

dengan (tidak dapat dipastikan ada tidaknya).  

d) Barang tersebut merupakan milik si rahin.  

5) Jenis Akad dalam Gadai Syariah 

a) Akad Qard Al-Hasan 

Akad Qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi 

gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang 

bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. 

Hal dimaksud, pemberi gadai (nasabah/rahin) dikarenakan biaya berupa upah/ 

fee dari penerima gadai (murtahin). Akad qard al-hasan dimaksud, pada 

prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi. 

Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara; biaya 

administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase dan biaya 

administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas hal-hal mutlak 

yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme 

dalam bentuk; Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak 

dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang 

bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya, tidak ada 

pembagian keuntungan bagi hasil.
58

 

b) Akad Mudharabah 

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai 

(rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Pihak pemberi gadai (rahin) 

atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah 

modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi 
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gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh 

kepada penerimagadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang 

dipinjamnya dilunasi. 

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh 

penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan 

harta benda gadaian berdasarkan akad yang disesuaikan dengan jenis harta benda 

gadaian. Namun, jika pemilik harta benda dimaksud, penerima gadai dapat 

mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan 

sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan. 

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa akad mudharabah, mempunyai 

ketentuan, pertama, jenis barang akad mudharabah yang dimaksud adalah semua 

jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda 

motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya 

yang dapat diambil manfaatnya. Kedua, keuntungan yang dibagikan kepada 

pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan. 

c) Akad Ba’i Muqayyadah 

Akad ba’i muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah 

harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda yang 

dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan 

untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus 

menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat 

dimanfaatkan oleh benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat 

dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal 

ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga murtahin dapat 

mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai 

kesepakatan antara keduanya.   

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur 

yang menjadi acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Penelitian ini 

berfokus pada Problematika Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. 
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Untuk memperoleh gambarang yang lebih jelas tentang arah penelitian ini, 

peneliti menggambarkannya dalam bentuk kerangka konseptual sebagai kontrol 

peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Kerangka konseptual yang 

dibuat bertujuan untuk menjadi dasar dalam proses pengkajian yang menjadi 

fokus penelitian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research qualitatif 

deskriptif). Jenis penelitian dalam penyususan tesis ini, yaitu penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
59

 Peneliti 

menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggambarkan dan 

menganalisis data informasi yang ada, berdasarkan fakta di lapangan. Peneliti 

melakukan analisis data dengan memberikan gambaran mengenai keadaan yang 

diteliti, setiap bagian yang ditelaah satu persatu  dengan penjawab pertanyaan 

apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi dalam konteks 

lingkungan.  

Seluruh data yang dikumpulkan akan diolah dan diseleksi berdasarkan 

prinsip pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang bermutu. Dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci yang mengadakan 

langsung pengamatan dan beinteraksi secara aktif dengan sumber data atau 

informan untuk memperoleh data yang objektif. Peneliti juga bertindak sebagai 

human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data dalam mengumpulkan data, menilai data yang 

berkualitas, 
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menganalisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan, sehingga berfokus pada Problematika Pegadaian Syariah dalam 

Perspektif Hukum Islam.  

2. Lokasi Penelitian 

Hal pertama yang dilakukan peneliti dalam memulai penelitian adalah 

menentukan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Gowa. Saat ini menjadi suatu lembaga keuangan yang menjadi tempat 

peminjaman modal bagi masyarakat untuk membuka usaha masyarakat di 

Kabupaten Gowa dengan syarat serta agunan yang mudah sehingga membuat PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Gowa menjadi cukup eksis di kalangan masyarakat 

yang ingin membuka usaha. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dimaknai sebagai suatu usaha dalam aktivitas peneliti untuk 

mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti, pendekatan adalah 

upaya mencapai target yang sudah ditentukan dalam mencapai tujuan penelitian.
60

 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dan di dukung oleh data empiris 

yaitu hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
61

 Kemudian didukung oleh 

data empiris sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan 

menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan, kemudian 

dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan acuan 

untuk memecahkan masalah. Serta mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan inteaksi suatu sosial, individu, kelompok, 

lembaga atau masyarakat. 
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2. Pendekatan syar’i, ialah pendekatan untuk mendapatkan landasan dan 

konsep dasar mengenai pegadaian syariah yang terdapat pada ayat-ayat al-

Qur’an, hadis, maupun pandangan-pandangan para ulama yang berkaitan. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Data primer  

Data primer merupakan data utama yang diperlukan dalam penelitian, 

dalam hal ini data yang bersumber secara langsung dari lapangan atau tempat 

penelitian dengan mengamati dan mewawancarai langsung kepada para pihak PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Gowa. Data Primer dalam penelitian ini adalah semua 

data yang didapatkan di lapangan baik dalam bentuk data, dokumen dan 

bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memahami 

masalah yang ingin diteliti sekaligus mengumpulkan sejumlah data yang 

ditemukan langsung di lapangan.  

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai 

pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan 

informasi atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau data 

primer.
62

 Dalam tesis ini yang dijadikan data sekunder adalah buku, internet, seta 

sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap. 

Data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sumber data 

sekunder dikomprasikan untuk dianalisa dengan tetap mengutamakan substansi 

data primer.
63

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 
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langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim 

kepada responden, dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian mengirimkan kembali daftar 

pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Secara langsung, 

wawancara dilakukan dengan face to face artinya peneliti (pewawancara) 

berhadapan langsung dengan responden untuk menyatakan secara lisan hal-hal 

yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.
64

 

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak 

berstruktur (unstructured interview), artinya wawancara yang bebas di mana 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
65

 

Berkaitan dengan hal ini, penliti melakukan wawancara kepada pihak-

pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Narasumber yang menjadi sumber 

wawancara dalam penelitian ini yaitu ketua PT. Pegadaian Syariah, Staff dan 

Nasabah dari Pegadaian Syariah. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan perlengkapan dari penelitian kualitatif. teknik 

pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang 

dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Praktik produk 

pegadaian syariah, penerapan hukum Islamnya dan daya tarik Masyarakat 

terhadap Pegadaian Syariah Cabang Gowa. 

3. Observasi 

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis 

berdasarkan data di lapangan dengan alat indra.
66

 Observasi ini berkaitan dengan 

kondisi objektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pegadaian Syariah 
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Cabang Gowa. dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena 

yang berkaitan dengan hal ini 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-

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

pokok permasalahan. Kepustakaan berupa karya ilmiah para sarjana, laporan 

lembaga, dan sumber yang lain.
67

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrument peelitian merupakan alat bantu yang dipilih peneliti untuk 

memudahkan dalam memperoleh data-data yang diperlukan agar data tersebut 

menjadi sistematis dan lebih mudah maka dalam penelitian perlu adanya alat 

bantu atau instrumen penelitian. Wujud dari instrument peneliti yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang akan 

diteliti yaitu pedoman wawancara dan perekam. Pedoman wawancara digunakan 

untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus digali, serta apa 

yang sudah atau belum ditanyakan.  Adanya pedoman wawancara juga akan 

memudahkan peneliti membuat kategorisasi dalam melakukan analisis data. 

Pedoman wawancara yang didasari oleh kerangka teori yang ada, guna 

menghindaripenyimpangan dari tujuan penelitian yang dilakukan. Perekam yang 

dimana perekam ini bertujuan untuk merekam pembicaraan pada saat 

berlangsungnya wawancara. 

Alat pengambilan data (instrument) akan menentukan kualitas data yang 

dapat dikumpulkan dan kualitas data menentuka kualitas penelitian karena itu 

alat yang digunakan pengambilan data harus mendapatkan pengamatan yang 

cermat.
68

 Penelitian ini bersifat kualitatif, maka yang menjadi instrument utama 

yaitu peneliti itu sendiri sebagai instrument kunci (key instrument) yang menjadi 

panduan pedoman wawancara, panduan observasi, dan daftar dokumentasi.  
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F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya 

akan dianalisis dan mungkin diinterpretasikan untuk menjawab atau 

memecahkan masalah yang telah ditetapkan semula. Untuk memudahkan 

analisis, data yang diperoleh perlu diolah lebih dahulu karena data tersebut belum 

teratur, belum diklasifikasikan, atau belum dikategorikan.
69

 

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang 

bersifat kualitatif dari berbagai sumber, maka penulis menggunakan 

pengumpulan data yang bervariasi, sehingga dapat ditemukan bahwa analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan 

dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam 

beberapa kategori mulai dari data yang sifatnya primer hingga yang sifatnya 

sekunder, kemudian menjabarkannya ke dalam beberapa poin, melakukan 

analisis, menyusun pola, memilih mana data yang relevan atau penting, kemudian 

membuat kesimpulan yang utuh.
70

 

Data yang diperoleh melelaui penelitian lalu diolah secara kualitatif 

melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan cara reduksi data, penyajian data, 

dan verivikasi data atau penarikan kesimpulan. 

1. Data reduction (reduksi data). Data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

                                                           

69
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, h. 117. 

70
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 244. 



42 
 

 
 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
71

 

2. Data display (penyajian data). Data yang telah direduksi kemudian 

disajikan. Penyajian data dalam hal ini adalah informasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari pimpinan pegadaian syariah Cabang Gowa sesuai dengan fokus 

penelitian untuk disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan 

dipahami tentang suatu masalah yang diteliti. 

3. Verifikasi data (penarikan kesimpulan). Verivikasi data dilakukan setelah 

berbagai informasi dan data dibandingkan, kemudian dicari yang paling sesuai 

dengan pokok materi penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang 

kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan 

proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum 

untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

G. Penggujian Keabsahan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan harus diuji tingkat kepercayaannya, 

ini dimaksudkan antara lain agar hasil penelitian tersebut diakui kebenarannya 

oleh audiens dan memenuhi kriteria ilmiah. Keabsahan dan validasi data 

dilakukan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati dan didapat oleh peneliti 

sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan, dan apakah 

penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan yang sebenarnya 

terjadi.  

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian 

ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah tekhnik pengumpulan data 

yang menggabungkan dari berbagai tekhnik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada.
72

 Triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data yang 

ditemukan dengan membandingkannya dengan metode atau sumber data yang 

lain. Dengan triangulasi peneliti dapat melakukan chek and recheck hasil 
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temuannya dengan jalan membanding-bandingkannya berbagai sumber, metode, 

dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 1) 

mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 2) melakukan pengecekkan 

dengan berbagai macam sumber data; 3) memanfaatkan berbagai metode agar 

pengecekkan kepercayaan data dapat dilakukan.
73

 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data 

(cek ulang dan cek silang) yang diperoleh melalaui beberapa sumber. Mengecek 

adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informasi dengan 

pertanyaan yang disediakan, sedangkan cek ulang berarti melakukan proses 

wawancara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang 

sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan 

tentang keadaan informasi lainnya. Adapun triangulasi dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan hasil berikutnya dan 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan 

hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya pendekatan dari 

perbandingan, untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan data yang 

diperoleh selama proses pengumpulan data. 

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam 

kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta mendukung 

satu dengan yang lainnya, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah 

penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang dikumpulkan sehingga 

hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representativ. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah 

1. Latar Belakang Pegadaian  

Sejarah pegadaian dimulai saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) 

mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit 

dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 

20 Agustus 1746.
74

 

Ketika Inggris mengamibil alih kekuasaan Indonesia dari tangan belanda 

pada tahun 1811-1816 Bank van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan 

masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat 

lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak 

buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang 

dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (inggris). 

Pada saat belanda berkuasa kembali pemerintah Hindia Belanda 

menerapkan apa yang disebut dengan cultur stelsel‟ dimana didalam kajian 

tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian 

ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan pelindungan dan 

pemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut,Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (stbl) No. 131 

tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan 

monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian Negara 

pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati 

sebagai hari ulang tahun pegadaian. 

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pegadaian sudah beberapa 

kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 januari 1961, 

kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi perusahaan Jawatan, selanjutnya 

berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah 
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lagi menjadi perusahaan umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan 

peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 

desember 2011, bentuk badan hukumpegadaian berubah menjadi perusahaan 

perseroan (Persero) 

2. Latar Belakang Pegadaian Syariah 

Dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 

tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankkan yang didalamnya mengatur tentang 

Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang 

berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini di manfaatkan sebesar-besarnya oleh 

umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamallat 

Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksa 

Dana Syariah. 

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup 

lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam 

yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang 

ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga 

tersebut. Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan 

peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional 

yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non 

bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di 

Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar-Rahn beroperasi sudah lama dan milik 

pemerintah. 

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang 

dilaksanakan oleh perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini di 

dasarkan atas perjanjian masyarakat dengan sistem bagi hasil antara perum 

pegadaian dengan bank Muamallat Indonesia maupun pegadaian. 

Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan 

prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal 

bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan 

syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula, sedang perum 

Pegadaian yang menjalankan operasioanlnya dan penyedia sumber daya manusia 
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dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayaan jasa gadai. 

Ketentuan nisab disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamallat Indonesia dan 55,5 

untuk Perum Pegadaian perjanjian kerja sama ini disepakati pada tanggal 20 

desember 2002 dengan nomor 446/SP300, 233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. 

Bank syariah selain membackup dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang 

51 mengawasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai 

prinsip syariah atau tidak.
75

 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi 

market leader dan mikro berbasis fidusial selalu menjadi yang terbaik untuk 

masyarakat menengah ke bawah. 

b. Misi 

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah aman dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan 

diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 

3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 

optimalisasi sumber daya perusahaan. 

4. Struktur Organisasi tugas dan jabatan            

Stuktur organisasi pada pegadaian Syariah cab. Hasanuddin gowa sangat 

sederhana yang dimana masing-masing hanya ada satu pengelola, satu kasir, satu 

penaksir, dan satu pemegang gudang. Dan masing-masing bertanggung jawab 

dengan tugasnya.
76
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a. Pimpinan Cabang Syariah 

Fungsi jabatan yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, 

menyelenggarakan, melakukan mornitoring, melakukan pengawasan,evaluasi 

serta bertanggung jawab atas operasional kantor cabang syariah dan UPS di 

bawahnya untuk mencapai target kinerja.  

Tugasnnya yaitu menyusun rencana pengembangan bisnis pada cabang 

syariah yang dikelolanya berdasarkan potensi daerah setempat untuk diusulkan 

kepada Deputy bisnis, menyusun rencana kerja, program, insiatif, strategis dan 

rincian biaya untuk mendapatan RKAP yang terintegrasi dengan baik dengan 

seluruh unit kerja yang dikelolanya, mengelola aset cabang syariah untuk 

mendukung efektivitas operasional kantor cabang syariah dalam pencapaian target 

kineja, menganalisis dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di 

bawah koordinasinya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan bisnis bekelanjutan di 

cabang syariah yang dikelolanya, mengembangkan bisnis perusahaan sesuai 

dengan potensi cabang syariah yang dikelolanya termasuk melakukan sosialisasi 

dilingkungan yang memiliki potensi bisnis, meyakini, memastikan, dan 

mengendalikan operasional cabang syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku guna memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, menetapkan 

besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan ketentuan dan batas 

wewenangnya, meyakini bahwa lelang telah dilaksanakan di cabang syariah 

sesuai ketentuan, merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan 

mengendalikan pengelolaan modal kerja cabang syariah, melakukan 

pengendalian, pengawasan, pembinaan, motivasi, coaching and counseling untuk 

individu perorang maupun seluruh karyawan di bawah koordinasinya (people 

manager), mengelola operasional dan memastikan cabang syariah sebagai delivery 

channel atau titik layanan produk-produk perusahaan agar dapat berjalan lancar 

sesuai ketentuan dan  SOP, mengembangkan bisnis melalui strategi pelayanan dan 

strategi penjualan untuk mencapai taget kinerja yang ditetapkan, bertanggung 

jawab meningkatkan pelayanan dari sisi sevice level agreement (SLA), 

menerapkan standar perilaku pelayanan, menerapkan standar tampilan fisik dan 
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peralatan cabang syariah yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan, 

melaksanakan pengawasan yang efektif atas operasional cabang syariah, 

melakukan pemetaan potensi bisnis di seputar lingkungan cabang syariah (dengan 

radius tetentu) dan mendapatkan data potensi bisnis untuk penguatan program 

penjualan, mengusulkan harga pasar setempat (HPS) kepada deputy bisnis, 

menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya,  

b. Kasir Syariah 

Fungsi kasi syariah yaitu melaksanakan pekerjaan penerimaan, 

perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi 

keuangan di kantor cabang syariah sesuai kewenangan dan SOP.  

Adapun tugas sebagai kasir dari pegadaian syariah yaitu membantu 

menyusun KPI dan target setting sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang 

tugasnya, melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang 

serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan 

dan SOP, melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, menerima uang dari hasil penjualan barang 

jaminan yang dilelang, membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai 

dengan ketentuan, melakukan pembayaran atas pengeluaran kantor sesuai 

dokumen pembayaran yang ditetapkan, melakukan penerimaan uang atas transaksi 

produk maupun untuk kepentingan kantor berdasarkan dokumen atau bukti yang 

ditetapkan, melakukan perhitungan, pencatatan administrasi atas penerimaan serta 

pengeluaran uang yang dikelolanya sesuai dengan SOP, mengadministrasikan 

dokukumen dan bukti transkasi lainnya sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran 

uang kas sesuai prosedur yang ditetapkan, menyusun laporan sesuai ruang lingkup 

dan bidang tugasnya, melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai 

kebijakan dari unit kerja terkait, menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang 

diberikan oleh atasan. 

c. Penaksir Syariah 

Fungsi jabatan penaksir syariah yaitu melaksanakan kegiatan penaksiran 

barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat, 

menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan. 
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Sedangkan tugas seorang penaksir yaitu melaksanakan kegiatan penaksir 

barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat, 

menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan, 

sesuai kewenangannya, menyusun KPI dan target setting berdasarkan RKAP yang 

telah disetujui, melaksanakan penaksir terhadap barang jaminan yang akan 

dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu serta nilai, dalam 

menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang, melaksanakan 

penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan 

akurat untuk mengetahui nilai taksiran dalam menentukan harga dasar barang 

jaminan yang akan dilelang atau sebagai Tim Taksir Ulang, menyiapkan barang 

jaminan yang akan disimpan agar terjaga keamanannya, mengoordinasikan, 

melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan penaksiran sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

operasional kantor cabang syariah, melakukan monitoring, kredit yang jatuh 

tempo. Membahas hasil kerja dari seorang penaksir yaitu konsep atau draf usulan 

terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan, data yang diperlukan untuk 

kebutuhan analisa dan kajian, laporan pelaksanaan atas pelaksanaan pekerjaan, 

pengelola marhun.  

B. Penerapan akad gadai pada pegadaian syariah cabang Hasanuddin 

Transaksi yang dilakukan di lembaga keuangan syariah harus jelas 

menggunakan akad yang jelas dan benar menurut syariah sebab akad merupakan 

salah satu yang menjadi perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan 

lembaga keuangan syariah. Demikian juga yang terkait dengan produk rahn 

(gadai) di kantor cabang pegadaian syariah Hasanuddin. Transaksi rahn (gadai) 

menggunakan beberapa akad dalam pelaksanaannya. Yaitu akad rahn (gadai), dan 

akad ijarah (sewa). Kejelasan mengenai akad-akad yang digunakan pada 

pegadaian syariah serta penggunaan akad utama dalam transaksi rahn (gadai) 

dapat dilihat pada surat bukti Rahn (SBR). 

Berdasarkan ketentuan umum mengenai akad yang tertera dalam dan dapat 

diketahui bahwa kesepakatan yang dimuat dalam akad pada pegadaian syariah. 

Yang tidak hanya terkait dengan penjaminan barang yang digadaikan melainkan 
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juga ketentuan terkait hutang. Kejelasan akad dijadikan sebagai syarat utama 

dalam transaksi di pegadaian syariah. Walaupun pada dasarnya implikasi dari 

akad rahn(gadai) yang meliputi perjanjian hutang piutang (akad qardh). Kemudian 

akad yang kedua dalam transaksi rahn di pegadaian syariah yaitu akad ijarah 

(sewa).
77

 

Menurut para ulama akad rahn merupakan salah satu cara untuk menahan 

barang sebagai watsiqah (jaminan) dari suatu hutang. Dengan demikian, pada 

prinsipnya yang dimaksud akad rahn yaitu akad untuk menahan barang milik 

debitur yang dijadikan jaminan atas hutang kreditur terhadap debitur. Jadi akad 

yang dijadikan sebagai akad utama dalam transaksi rahn (gadai) di kantor 

pegadaian syariah cabang Hasanuddin yaitu akad atau kesepakatan untuk 

menahan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Praktik yang demikian tidak 

sesuai dengan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam yang berdasarkan pada 

Qur‟an surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam 

membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.      

    

 ْْ ئِ َْٚ ُْ ُْ ْطَفزَْ ْعٍََْٝوُٕزُ ٌَ ْْ ْوَبرجِب ْْرجِذُٚاَْٚ م جُٛضَخ ْْفزَِ٘بَ َِْ ْْ ِ َْْٓفاَ ِِ ُْ ْأَ ضُىُ ضب ْْثعَ  ٍ ١إَُدِّْْثعَ  ْفَ

َْْٓاٌ ذِٞ ِّ رُ بٔزََُْْٗاؤ  َِ ٌ ١َز كِْْأَ ََْْٚ ُْْاللّ  لاْرَثٗ  ٛاَْٚ ُّ زُ ْٓ ْاٌش َٙبدَحَْْرىَ  َِ ٙبََْٚ  ّ زُ ٠ُْْىَ  ُْ ْفأَِٗ  ٍ جُُْْٗآثِ ُْْلَ اللّ  َْٚ

ب َّ َْْْثِ ٍُٛ َّ ُْ ْرعَ  (١٨٢)ْع١ٍَِ  

Terjemahannya:  
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang menulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan 
jangka waktu pengembalian utangnya itu.sekalipun ayat tersebut, secara 
literal mengindikasikan bahwa rahn dilakukan oleh seseorang ketika dalam 
keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang 
yang menetap dan/atau bermukim.

78
 

 
Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa konsep rahn (gadai) 

dalam hukum Islam harus diawali dengan muamalah yang tidak tunai baik 

dasarnya hanyalah sebagai jaminan atau sebagai penguat dari perjanjian hutang 
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piutang. Ar-rahn (gadai) secara bahasa artinya ats-tsubut dan ad-dawaam (tetap), 

dapat juga diartikan al-habsu dan al-luzuum (menahan).
79

 Namun, al-Habsu 

secara zhahir juga mengandung arti ats-tsubut dan addawaam (tetap). Oleh karena 

itu, salah satu arti diatas merupakan pengembangan arti yang satunya ar-rahnu 

(gadai) secara zhahir memiliki makna yang utama yaitu al-habsu (menahan). 

adapun definisi akad ar-rahnu menurut istilah syara‟ adalah menahan salah satu 

barang sebab adanya hak yang memungkinkan hak tersebut bisa dipenuhi dari 

sesuatu itu. Artinya, sesuatu yang ditahan berupa harta yang bernilai dapat 

dijadikan sebagai watsiqah (jaminan) dari suatu hutang. Kata watsiqah (jaminan) 

artinya adalah sesuatu yang dijadikan penguat atau jaminan, konsep rahn (gadai) 

dalam hukum Islam berdasarkan pada ayat al-qur‟an surah al-baqarah ayat 283. 

Karena berdasarkan ayat ini maka dapat diketahui bahwa gadai dalam hukum 

Islam berawal dari muamalah yang tidak tunai (hutang) dan untuk memberikan 

ketenangan bagi pihak yang berpiutang maka al-qur‟an memperbolehkan adanya 

barang yang dijadikan sebagai jaminan. Keadaan musafir ataupun menetap 

bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi rahn. Apalagi, 

terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. Menggadaikan 

baju besinya kepada seorang yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi 

keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.  

Syaikh Muhammad „Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Alquran di atas 

adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak 

melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang 

lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang 

(rahn).
80

 

Selain itu, Syaikh Muhammad „Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rahn 

dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan 

(musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara 

(ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. 
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Bahkan „Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian 

sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian 

seseorang sekalipun. Demikian, penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak 

menerima jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin), dengan alasan bahwa ia 

meyakini pemberi gadai (rahin) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, 

substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudaratan yang 

mengakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika 

keduanya melakukan transaksi utang-piutang.  

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pendapat ulama tentang rahn 

(gadai), dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akad pada prinsipnya adalah 

kesepakatan untuk menahan barang milik debitur yang dijadikan jaminan atas 

hutang debitur terhadap kreditur. Berdasarkan kesepakatan para ulama ar-Rahnu 

(gadai) mimiliki tiga bentuk, seperti: 

Pertama, ar-Rahnu (gadai) yang muncul karena adanya tanggungan hutang 

yang berasal dari transaksi jual beli yang tidak tunai. Penjual mensyaratkan 

adanya barang jaminan terhadap pembeli sebagai jaminan harga pembeli yang 

tidak secara tunai tersebut sa,pai batas waktu yang ditentukan. Ar-Rahnu (gadai) 

yang demikian sah berdasarkan kesepakatan madzhab-madzhab yang ada karena 

kondisi yang ada membutuhkannya. Jadi, bentuk ar-Rahnu yang pertama timbul 

akibat transaksi jual beli yang tidak tunai. 

Kedua, muncul akibat dari adanya suatu hak berupa tanggungan hutang, 

ar-Rahnu yang demikian juga sah berdasarkan kesepakatan ulama karena 

tanggungan hutang yang ada sudah tetap dan kondisi memungkinkan untuk 

menahan barang jaminan, seperti yang terdapat pada ayat yang artinya maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. 

Ketiga, yang terjadi sebelum munculnya hak tanggungan hutang. Seperti 

perkataan rahin atau pemberi gadai yaitu, saya menggadaikan barang ini 

kepadamu sebagai jaminan hutang seratus yang baru akan kamu pinjamkan 

kepadaku sekarang. 

Bentuk ar-rahnu pada point pertama dan kedua di atas sesuai dengan 

konsep rahn, yang tertera dalam al-Qur‟an yaitu berawal dari suatu muamalah 
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yang tidak tunai, secara istilah disebut sebagai qardh. Kata qardh tersebut baerasal 

dari kata arab yaitu qirad. 
81

Qardh secara bahasa berarti al-qath (potongan). Harta 

yang diberikan kepada si penerima pinjaman disebut qardh, sebab terjadi 

potongan sebagian dari kekayaan pemberi pinjaman dengan memberikan 

pinjaman kepada si penerima pinjaman. Qardh secara istilah merupakan pinjaman 

yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Dengan demikian, akad qardh 

merupakan akad yang utama digunakan dalam transaksi gadai syariah, hal ini 

sesuai denan pasal 373 ayat 2 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

yang berbunyi salam akad gadai terdapat tiga akad paralel seperti Qardh, Rahn, 

dan Ijarah. 

Bentuk rahn jika dilihat dari perspektif nasabah secara faktual memiliki 

kemiripan dengan bentuk rahn yang ketiga yaitu gadai yang timbul sebelum 

adanya hak hutang. Pada praktiknya nasabah memang menggadaikan barangnya 

terlebih dahulu kemudian nasabah memperoleh uang pinjaman. Lafadz yang 

diucapkan nasabah ketika akan menggadaikan yaitu saya akan menggadaikan 

barang ini sebagai bentuk jaminan dari uang yang diperoleh. Akan tetapi jika 

dilihat dari lafadz akad yang diucapkan bahwa nasabah akan menggadaikan 

barangnya. Lafadz akad tersebut tidak menjelaskan tujuan digadaikannya barang 

tersebut. Untuk hutang yang telah ada atau untuk hutang yang belum ada. 

Disinilah letak perbedaan antara lafadz yang diucapkan oleh nasabah dengan 

lafadz yang disebutkan menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah. Adapun 

lafadz yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah yaitu saya 

menggadaikan barang ini kepadamu untuk hutang seratus yang baru akan kamu 

pinjamkan kepadaku sekarang. Tujuannya disebutkan dengan jelas bagaimana 

telah disebutkan di atas yaitu untuk hutang yang baru akan ada.  

Kantor pegadaian syariah cabang Hasanuddin sebagai murtahin (penerima 

gadai) memiliki penafsiran yang berbeda dengan nasabah sebagai rahn (pemberi 

gadai) mengenai bentuk rahn yang diterapkan. Berdasarkan dengan hal tersebut 

dapat diketahui keterangan dari pemimpin pegadain syariah cabang Hasanuddin 
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bahwa rahn yang dimaksud adalah bukan rahn yang timbul sebelum adanya hak 

(hutang) seperti perspektif nasabah, melainkan bentuk rahn yang diterapkan yaitu 

rahn  yang timbul akibat dari hutang piutang, apabila bentuk rahn yang dimaksud 

oleh lembaga pegadaian syariah cabang Hasanuddin adalah rahn yang timbul 

karena suatu hutang maka seharusnya kantor pegadaian syariah cabang 

Hasanuddin merujuk pada pendapat ulama syafi‟iyah dan ulama Hanbaliyah yang 

menyatakan bahwa rahn (gadai) tidak dapat berdiri sebelum adanya hak (hutang). 

Keberadaannya bergantung pada keberadaan dari suatu hak (hutang) tesebut.  

Bentuk rahn (gadai) yang dibenarkan oleh ulama syafi‟iyah dan ulama 

Hanabilah adalah bentuk rahn (gadai) yang timbul karena jual beli yang tidak 

tunai serta rahn (gadai) yang murni timbul dari suatu hutang. Berdasarkan 

pendapat ulama syafi‟iyyah dan ulama Hanabilah tentang rahn, akad yag 

seharusnya digunakan merupakan akad qardh (hutang), akad rahn (gadai) serta 

akad ijarah (sewa) selain harus merujuk kepada pendapat ulama Syafi‟iyyah dan 

ulama hanafi seharusnya juga merujuk kepada peraturan mengenai akad yang 

seharusnya digunakan dalam gadai syariah. Peraturan mengenai akad gadai 

syariah diatur pada pasal 373 ayat 2 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah 

bahwa dalam akad gadai tersebut terdapat 3 akad secara parallel yakni qardh, 

rahn, dan ijarah.
82

 Ketiga akad yang sudah disebutkan di atas seharusnya 

digunakan dalam transaksi rahn (gadai) secara berurutan dan berkesinambungan. 

Akan tetapi, praktik yang terjadi di kantor pegadaian syariah cabang Hasanuddin 

hanya menggunakan 2 akad yaitu akad rahn (gadai) sebagai akad utama dan akad 

ijarah (sewa). Hal ini terjadi karena pada dasarnya kantor pegadaian syariah 

cabang Hasanuddin mengonversi akad gadai dari pegadaian konvensional. 

Dengan demikian, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan akad rahn (gadai) sebagai akad utama dalam transaksi gadai di kantor 

pegadaian syariah cabang Hasanuddin tidak memenuhi salah satu syarat rahn 

(gadai) yaitu adanya marhun bih (uang pinjaman) tidak terpenuhi yakni yang tidak 

diawali dengan suatu perjanjian hutang piutang (qardh), dan hal ini sesuai dengan 
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konsep gadai dalam al-qur‟an surah al-baqarah ayat 283. Selain itu juga praktik 

gadai syariah yang seharusnya digunakan di pegadaian syaiah cabang Hasanuddin 

terdapat hanya 2 akad yaitu akad rahn (gadai) dengan akad ijarah (sewa).  

Hadis „Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, 

yang berbunyi:  

حَبقُْْشَٕبَْحَذْ  ُْْٓئطِ  ُُْْث   ١ ِ٘ ٕ ظَبِْٞئثِ زَ ُّْْٟا ٌحَ عٍَِ َُْْٚٓ َْ ْث  زَ ًَْْحَش  جزََٔبَ: لَ ُْْٓع١ِ ضَْْاحَ  ْٛ ْث  ْٔض٠ُُُْْ

ُْٓ َّشَْْث  ْٓ ْا ٌعَ ُِْْعَ  ١ ِ٘ ِْْٓئثِ زَ دِْْعَ َٛ ْٓ ْا لأطَ  ززََٜ: لٍََذْ ْعَبئشَِخَْْعَ يَْْاش   ٛ ِْْرَطٍُُ ْٓ ْاللّ  ِِْ ْٞ دِ  ٛ َُٙ٠ْ

ب َِ رَْْطعََب بْ٘ َُُْْٕٗٚ ع  ْٓ ْدِر       .(ِظٍُْرٖٚ)ْحَذ٠ِ ذْ ِِْ

Artinya: 
Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali 
bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus 
bin „Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari „Aisyah berkata: Bahwasanya 
Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan 
menggadaikan baju besinya.

83
(HR. Muslim) 

 
Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang 

berbunyi: 

ُْْٓشَٕبَْحَذْ  ِّْْٟث  ْٟ ْعٍَِ ِّ ٙ ضَ ٌ جَ ْٟ ْا شَِٕ َُْْحَذَشَٕبَ, أث١َِ ْٛحَذ  ُِْْٓ٘شَب ْٓ ْلزَبَدَحَْْث  ٌْمَذَْ : لَبيَْ, أَٔضَْ ْعَ

َْٓ يُْْرََ٘  ٛ ِْْرَطُ بْاللّ  ع  ٕ ذَْْدِر  ِّْْٞعِ دِ  ٛ ذ٠ِ ٕخ٠ََُِْْٙ َّ ٘ ٍِْْفأَخََشَْْثبٌِ  ٕ ٌُِْْْٗٗلِأَ اِِْ اثْٓرٚاٖ. )طَع١ِ ز   

(ِبجخ  

Artinya: 
Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah 
meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah 
dari Anas berkata: sungguh Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya 
kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk 
keluarganya.

84
(HR. Ibnu Majah) 
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Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 

yang berbunyi: 

ذُْْشَٕبَْحَذْ   ّ حَ ُُِْْٓ ًْ ْث  مبَرِ جزََٔبَُِْ ِْْعَج ذُْْأخَ  ُْْٓاللّ  جبَْث  جزََٔبَْرَنْ ُِْ ِْْٓسَوَز٠ِ بْأخَ  جِْٝعَ ْٓ ْاٌش ع  ْعَ

 ْٟ َْْٟ٘ز٠َُ زَحَْْأثَِ ُْْرَضِ ٕ ُْْٗاللّ  يُْْلبَيَْ, لبَيَْْعَ  ٛ ِْْرَطُ ُْْصٍَٝ ْاللّ  ِْْٗاللّ  طٍَُ ْع١ٍََ  ٙ زَُْْٚ ْوَت٠ُْْزُْ ْاٌظ 

ِْٗ َْْْئسَِاْثِٕفَ مزَِ زْ ْوَب ٔبََِْ  ٛ ُُْْ٘ٓ ٌجَ  ارَِْْٚ زَةُْْاٌذ  ٠شَ  َْْْئسَِاْإٌ فمََََْْٗٚ زْ ْوَب ٔبََِْ  ٛ عٍََُْٝ٘ َْٚ ْٞ ْاٌ شِ

زَةَُْْْٚوَت٠ُْْزَْ  (اٌجخبرْٞرٚاٖ. )إٌ فم٠َََْْٗشَ   

Artinya:  
Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan 
kepada kami Abdillah bin Mubarak, menggambarkan kepada kami 
Zakariyyah dari Sya‟bi Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau 
bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil 
manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan 
penerima gadai boleh mendapat manfaatnya.

85
(HR. Al-Bukhari) 

 
Hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi:  

ْٟ ْعَٓ َْْٟ٘ز٠َُ زَحَْْاثَِ ُْْرَضِ ٕ ُْْٗاللّ  لبَيَْْعَ يٌُْْ   ٛ ِْْرَطُ ٍْٝاللّ  ُْْص  ِْْٗاللّ  ُْ ْع١ٍََ  طٍَ  ٍتَُْْلاَْ: َٚ ٠ْغَ 

ُْٓ  ٘ ٌِْْٗصَِبْاٌز  ٌَُُْْْْٗٗحِجِ ُّ  ٕ ِْْٗغُ ع١ٍََ  َُِْْٚ اٌمطْٕٟاٌذارْاٌشبفعْٟرٚاٖ)ْٙشُغُز   
Artinya:  

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, 
baginya resiko dan hasilnya.

86
( HR. Asy-Syafi‟I dan Ad-Daraquthni). 

 
C. Praktik Produk Pegadaian Syariah  

Perum pegadaian syariah memiliki beberapa produk gadai yang telah di 

operasionalkan sejak adanya unit syariah hingga sekarang. Produk-produk itu 

antara lain: 

1. Produk gadai syariah (Ar-Rahn) 

a. Pengertian gadai syariah  

Gadai syariah di Pegadaian Syariah adalah merupakan skim pinjaman 

yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan 
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sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa 

emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.  

Berdasarkan liflet produk gadai syariah ini mempunyai beberapa 

keuntungan antara lain:  

1) Meningkatkan daya guna barang bergerak karena barang yang di gadaikan  

berupa  motor,  cukup  di  gadaikan  BPKB-nya.  Sehingga motor  masih  

dapat  di  pakai  oleh rahin  dan  dapat  menghasilkan keuntungan. 

2) Prosedur pengajuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman uang 

sangat mudah dan cepat. 

3) Barang di taksir secara valid dan cermat sehingga nilai taksiran bisa 

optimal. 

4) Jangka waktu pinjaman fleksibel tidak dibatasi, bebas menentukan pilihan 

pembayaran. 

5) Barang gadai dijamin aman dan di ansurkan. 

6) Sumber dana dan akad sesuai dengan syariah.  

b. Tahap Pengajuan  

Adapun untuk mendapatkan pinjaman dengan skim gadai syariah ini ada 

beberapa  tahapan yang di lalui: 

1) Tahap pengajuan 

Pada tahapan ini seorang nasabah apabila ingin mendapatkan pinjaman 

dari pegadaian syariah ia harus datang dengan memenuhi beberapa persyaratan; 

a) Menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya; 

b) Menyerahkan barang sebagai jaminan yang berharga misalnya berupa emas, 

berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor; 

c) Untuk kendaraan bermotor, cukup menyerahkan dokumen kepemilikan 

berupa BPKB dan copy dari STNK sebagai pelengkap jaminan; 

d) Mengisi formulir permintaan pinjaman; 

e) Menandatangani akad. 

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, nasabah membawa barang jaminan 

disertai photo copy identitas ke loket penaksiran barang jaminan. Barang  akan  

ditaksir  oleh  penaksir,  kemudian  akan memperoleh pinjaman uang maksimal 
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90% dari nilai taksiran. Tahap berikutnya adalah tahap perjanjian yang dilakukan 

sebagai berikut: 

2) Tahap Perjanjian 

Pada  tahap  perjanjian,  pihak rahin  harus  datang  sendiri  dan 

melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang di buat oleh pihak 

Pegadaian Syariah. Bila pihak rahin tidak sepakat, boleh membatalkan  untuk  

tidak  jadi  meminjam  uang  di  Pegadaian Syariah. Namun bila telah sepakat atas 

perjanjian yang ada, maka nasabah langsung menandatangani akad tersebut. 

Adapun akad yang di gunakan dalam perjanjian gadai syariah ini adalah akad 

ijaroh dan Fe Based marhun yang bisa di sebut ijarah yakni rahin diminta 

imbalan sewa tempat, ujroh pemeliharaan marhun dalam hal penyimpanan barang 

yang di gadaikan. Apa yang diperjanjikan? 

Hal-hal yang di perjanjikan dalam perjanjian gadai syariah adalah: 

a) Judul perjanjian yaitu akad rahn, 

b) Hari dan tanggal serta tahun akad  

c) Kedudukan para pihak yaitu, kantor cabang pegadaian syariah yang diwakili 

oleh kuasa pemutus marhun bih, oleh karenanya bertindak untuk dan atas atas 

nama serta kepentingan CPS, disebut sebagai pihak pertama. Rahin atu 

pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat 

bukti rahn ini.  

d) Hal-hal yang diperjanjikan dalam gadai syariah antara lain;  

Rahn dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari murtahin sebesar 

nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam 

surat buku rahn. Murtahin dengan ini mengakui telah menerima barang milik 

rahn yang digadaikan kepada murtahin, dan karenanya murtahin berkewajiban  

mengembalikannya pada saat rahin telah melunasi pinjaman dan kewajiban-

kewajibannya lainnya. Atas transaksi rahn tersebut diatas, rahn dikenakan biaya 

administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila jangka waktu akad 

telah jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya serta  tidak  

memperpanjang akad, maka rahin dengan ini menyetujui dan atau memberikan 

kuasa penuh yang tidak  dapat  ditarik  kembali  untuk  melakukan penjualan atau 



59 
 

 
 

lelang marhun yang berada dalam kekuasaan murtahin guna pelunasan  

pembayaran  kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan atau lelang 

marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban rahin, maka rahin  

wajib  membayar  sisa  kewajibannya  kepada  murtahin sejumlah kekurangannya. 

Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan marhun, maka rahin berhak  

menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka satu tahun sejak dilaksanakan 

penjualan marhun, rahin tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini   

rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai shodaqah yang 

pelaksanaannya diserahkan  kepada murtahin. Apabila marhun  tersebut tidak laku 

dijual, maka rahin menyetujui pembelian marhun tersebut oleh murtahin minimal 

sebesar harga taksiran marhun. Segala sengketa yang timbul yang ada 

hubungannya dengan akad  ini  yang  tidak  dapat diselesaikan secara damai, maka 

akan diselesaikan melaui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

adalah bersifat final dan mengikat. 

e) Membubuhkan tandatangan menunjukkan persetujuan akad rahn.  

Selain akad rahn adapula akad ijaroh yang tujuannya adalah untuk 

memperjanjikan biaya-biaya yang berkaitan dengan rahn. Adapun perjanjian 

ijaroh setelah akad rahn isinya adalah sebagai berikut; Berisi judul akad yaitu 

akad ijarah. Hari dan tanggal serta tahun akad. Keterangan tentang  kedudukan 

para pihak (Kantor Cabang Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut dalam surat 

bukti rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa pemutus marhunbih dan 

oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS untuk 

selanjutnya disebut sebagai Mu'ajjir. Musta'jir adalah orang yang nama dan 

alamatnya tercantum dalam surat bukti rahn ini). Pengakuan adanya akad rahn 

sebelumnya yang isinya (bahwa musta'jir sebelumnya telah mengadakan  

perjanjian dengan muajjir sebagaimana  tercantum  dalam  akad  rahn yang  juga  

tercantum di dalam surat bukti rahn ini, dimana musta'jir bertindak sebagai rahin 

dan muajjir bertindak sebagai murtahin dan oleh karenanya akad rahn tersebut 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini. bahwa atas marhun 

berdasarkan akad diatas musta'jir setuju dikenakan ijarah). Kesepakatan tentang 

akad ijarah, yang isinya adalah (para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per-sepuluh hari kalender 

dengan ketentuan penggunaan ma'jur selama satu hari tetap dikenakan ijarah 

sebesar ijarah per-sepuluh hari. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib di bayar 

sekaligus oleh musta'jir kepada mu'ajjir  diakhir  jangka  waktu  akad  rahn  atau  

bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. Apabila dalam penyimpanan marhun 

terjadi hal-hal di luar kemampuan musta'jir sehingga menyebabkan marhun  

hilang/rusak tak dapat dipakai maka akan diberikan ganti  rugi  sesuai  ketentuan  

yang berlaku di PERUM Pegadaian. Atas pembayaran ganti  rugi ini musta'jir 

setuju dikenakan  potongan sebesar marhun bih + ijarah sampai dengan  tanggal  

ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal 

penebusan/ ganti rugi).  

Simulasi perhitungan gadai syariah berdasarkan akad ujroh (fee based 

marhun) Biaya yang di perhitungkan dalam membayar upah meliputi sewa 

pemakaian tempat, pemeliharaan marhun dan asuransi marhun. Maka perhitungan 

yang di lakukan adalah: 

Ijarah = Taksiran barang x Tarif (Rp) x Jangka waktu 

          10.000,-    Hari  

Misalnya : nasabah memiliki 1 keping Logam Mulia seberat 25 gram 

dengan kadar 99,99% asumsi harta pergram emas 99,99% = Rp. 300.000,- maka 

cara menghitungnya adalah sebagai berikut: 

Taksiran  = 25 gr x Rp. 300.000,- =Rp. 7.500.000,- 

Uang pinjaman = 90% x Rp. 7.500.000,- =Rp. 6.750.000,- 

Ijaroh/10 hari = 7.500.000,- x 80 x 10 =Rp. 60.000,- 

      Rp. 10.000           10 

Biaya administrasi = Rp. 25.000,- 

Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 26 hari, ijaroh ditetapkan 

dengan menghitung per 10 hari x 3 maka besar ijaroh adalah Rp. 180.000,- (Rp. 

60.000 x 3) ijaroh di bayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang 

dengan akad baru. 
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3) Tahap realisasi perjanjian 

Pada tahap realisasi akad yang telah di sepakati bersama dan telah di 

tandatangani oleh kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah realisasi 

penyerahan pinjaman kepada rahin.  

4) Tahap akhir gadai  

Pada tahap akhir gadai, yang di kerjakan adalah sebelum berakhirnya 

gadai, pihak murtahin (Pegadaian Syariah) memberikan informasi  kepada rahin 

bahwa  pinjaman akan berakhir. Setelah di sampaikan maka rahin akan membayar  

sejumlah uang yang di pinjam dan biaya-biaya penyimpanan selama gadai. Dalam 

hal ini proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktunya, baik 

dengan cara sekaligus ataupun di angsur. Namun apabila pihak rahin tidak  

mampu membayar sebesar uang pinjamannya di tambah biaya sewa tersebut,  

maka barang di lelang oleh Pegadaian Syariah untuk membayar, sedangkan bila 

ada sisanya uang akan di kembalikan kepada rahin, tapi bila uangnya  kurang  

untuk menutupi pinjaman dan biayanya maka pihak rahin diminta untuk 

membayar kekurangannya. 

Tapi pada kenyataan bahwa rahin sering tidak membayar kekurangan dari 

uang pinjamannya.  

5) Realisasi pelelangan barang gadai  

Pelelangan barang gadai di sebabkan karena pihak rahin tidak mampu 

membayar seluruh hutangnya beserta biaya-biaya yang harus di tanggungnya. 

Karena itu pihak murtahin diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang 

yang telah di gadaikan kepada murtahin. Adapun mekanisme penjualannya adalah 

pihak rahin mewakilkan kepada murtahin untuk menjualkan barang yang 

digadaiakan. Pihak murtahin akan menginformasikan secara umum melalui 

pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu. Pihak murtahin 

melaksanakan lelang yang sesuai dengan prosedur.  

2. Produk Mulia  

Program “mulia” merupakan produk pegadaian syariah yang 

diperuntukkan bagi masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang. Produk mulia 

adalah fasilitas yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat untuk 
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memiliki emas logam mulia dengan cara membeli di Pegadaia Syariah, sedangkan 

masyarakat membayar dengan cara mengangsur. 

Produk ini mempunyai beberapa keuntungan bagi yang memanfaatkan 

antara lain. Merupakan jembatan untuk mewujudkan niat menunaikan haji dengan 

menyimpan emas di pegadaian syariah. Emas yang telah di beli di pegadaian 

syariah juga bisa untuk persediaan biaya pendidikan anak. Dapat juga emas itu 

sebagai tabungan untuk memiliki rumah atau kendaraan. Menyimpan emas di 

pegadaian syariah juga merupakan investasi yang aman untuk menjaga portopolio 

asset yang dimiliki oleh seseorang. Emas bisa digunakan untuk menanggulangi 

likuiditas, karena mudah di perjual belikan. 

Adapun yang bisa memanfaatkan produk mulia dari pegadaian syariah ini 

ada beberapa tahapan yang harus dilalui antara lain;  

a. Tahap Pengajuan 

Pada tahap ini seorang nasabah apabila ingin mendapatkan emas logam 

mulia dari pegadaian syariah dan di simpan sebagai cadangan untuk kebutuhan-

kebutuhan mendesak, ia harus datang dengan memenuhi beberapa persyaratan 

antara lain yaitu menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya,  

mengisi formulir produk mulia, membayar uang muka dan adminisrtasi lainnya, 

menandatangani akad. 

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi nasabah akan mendapatkan barang 

berupa emas logam mulia yang disimpan di pegadaian syariah. Tahap berikutnya 

adalah tahap perjanjian yang dilakukan sebagai berikut. 

b. Tahap Perjanjian 

Pada tahap perjanjian, pihak rahin harus datang sendiri dan melakukan 

tanya jawab tentang harga dan persyaratan-persyaratan lain terlebih dahulu atas 

perjanjian yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah. Bila pihak rahin tidak 

sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi membeli emas logam mulia di 

pegadaian syariah. Namun bila telah sepakat atas perjanjian yang ada, maka 

nasabah langsung menandatangani akad tesebut. Adapun akad yang digunakan 

dalam perjanjian produk mulia ini adalah akad murabahah dan rahn yakni 

pembeli adalah rahin (nasabah) dan penjual adalah murtahin (pegadaian syariah). 
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Setelah terjadi jual beli, barang tetap berada di pegadaian syariah karena uang 

yang untuk membeli adalah milik pegadaian syariah dan nasabah kedudukannya 

adalah sebagai orang yang hutang untuk membeli emas logam mulia. 

Hal apa yang diperjanjikan dalam produk jual beli emas logam mulia 

yaitu; 

1) Judul perjanjian yaitu akad murabahah logam mulia, nomor:…..dan dasar 

al-Qur‟an; 

2) Kedudukan para pihak. Misalnya pegadaian syariah menyebut bahwa 

nama Charles Samson, jabatan manager cabang, dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama cabang pegadaian CPS Hasanuddin, yang selanjutnya 

disebut pihak pertama. Dan pihak kedua, nama Mustainah, alamat 

Kampung Parang, Kecamatan. Bajeng Barat, Kab. Gowa, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri 

yang selanjutnya disebut pihak kedua. 

3) Kalimat persetujuan, bahwa kedua belah pihak sepakat dan 

4)  setuju untuk mengadakan akad murabahah logam mulia. 

5) Pasal tentang jumlah pembiayaan dan tujuan. Mislanya; pihak pertama 

memberikan fasilitas pembiayaan akibat hutang murabahah kepada pihak 

kedua untuk pembelian emas logam mulia sejumlah 5 gram terdiri dari 1 

buah. Selanjutnya pihak kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri 

kepada pihak pertama untuk membayar sisa hutang murabahah yang 

belum di bayar sebagaimana dimaksud sebesar Rp. 1.429.807,- 

6) Pasal tentang jangka waktu, pasal ini memuat. Bahwa pembiayaan 

murabahah diberikan untuk jangka waktu tertentu misalnya 6 bulan, satu 

tahun atau lebih. Sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, pihak kedua 

dapat melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus. 

Ketentuan tentag obyek murabahah yang hilang atau musnah diluar kuasa 

pihak pertama untuk mencegahnya, maka jangka waktu pembiayaan akan 

berakhir pada saat terjadi resiko. 

7) Pasal tentang biaya-biaya, pasal ini memuat bahwa pihak rahin (pihak 

kedua) dibebani membayar biaya-biaya antara lain: uang muka, 
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administrasi, denda bila ada keterlambatan dan biaya pengiriman yang 

mana biaya-biaya itu dibayar setelah penandatanganan akad murabahah. 

8) Pasal tentang pembayaran, pasal ini memuat. Pihak rahin (pihak kedua) 

mengaku telah berhutang murabahah kepada pihak murtahin (pihak 

pertama)  dan berkewajiban membayar dengan cara diangsur serta biaya-

biaya lain yang timbul akibat adanya akad murabahah. Besarnya angsuran 

bulanan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembayaran ditetapkan 

setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat pada tanggal 

10. Apabila tanggal jatuh tempo angsuran sebagaimana dimaksud jatuh 

pada hari minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari 

kerja berikutnya. Atas kejadian ini pihak rahin belum dikenakan denda. 

Dalam hal angsuran dibayar melalui tanggal yang telah ditetapkan, maka 

pihak kedua dikenakan denda. Pihak pertama wajib menyerahkan obyek 

murabahah beserta dokumen-dokumen kepada pihak kedua apabila telah 

melunasi seluruh kewajibannya. 

9) Pasal tentang jaminan pembiayaan. Pasal ini memuat, sebagai jaminan 

pelunasan pembiayaan murabahah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

ayat (1) tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama dan dijadika 

marhun (jaminan gadai) sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak 

kedua. Pihak kedua sepakat dengan pihak pertama untuk membuat akad 

gadai dengan jaminan (marhun) berupa barang yang menjadi obyek 

murabahah, dan sisa hutang murabahah sebagai sisa hutang akad gadai 

dimana pihak pertama tidak memungut ujrah. Pihak pertama wajib 

memelihara dan merawat obyek murabahah yang dijadikan marhun 

(jaminan gadai) tersebut dengan baik dari segala resiko kerusakan dan atau 

kehilangan sampai dengan hutang murabahah dilunasi oleh pihak kedua. 

Dalam hal obyek murabahah yang dijadikan marhun hilang atau musnah 

akibat kelalaian pihak pertama maka pihak pertama wajib mengganti 

dengan obyek murabahah baru sebesar nilai obyek murabahah yang 

hilang/rusak. Dalam hal pergantian obyek murabahah berupa barang yang 

sejenis dan senilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit dilakukan 
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oleh pihak pertama maka pihak kedua sepakat menerima ganti rugi sebesar 

100% dari harga pasar saat obyek murabahah hilang/musnah dengan tetap 

memperhitungkan sisa kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama. 

10) Pasal tentang cidera janji. Berisi pihak kedua akan terbukti lalai atau 

sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak pertama, apabila 

menunggak angsuran ebanyak 3 kali berturut-turut. 

11) Pasal 7 tentang force majeur. Berisi bila terjadi bencana alm (banjir, 

gempa bumi) dan atau kebakaran, hura-hura yang mengakibatkan obyek 

murabahah yang dijadikan marhun(jaminan gadai) menjadi musnah/rusak 

berat, pihak sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing-

masing sebagaimana tercantum alam akad ini. 

12) Pasal 8 tentang eksekusi cidera janji yang diawali dengan peringatan 3 

kali dengan selang waktu 7 hari, dan bila tidak melunasi maka akan 

dijual. 

13) Pasal 9 tentang denda keterlambatan. Yang isinya bila ada keterlambatan 

maka akan dikenai denda. 

14) Pasal 10 tentang masa berlaku akad. Yaitu sejak ditandatangani sampai 

terjadi pelunasan. 

15) Pasal 11 tentang addendum yaitu bila ada hal-hal yang belum diatur dan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 

16) Pasal 12 tentang penyelesaian perselisihan yakni perselisihan akan 

diselesaikan dengan musyawarah. 

17) Pasal 13 tentang penutup. Bahwa akad yang dibuat rangkap dua yang 

mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

Simulasi perhitungan gadai syariah bedasarkan akad ujroh (fee based 

marhun) biaya yang diperhitungkan dalam membayar upah meliputi sewa 

pemakaian tempat, pemeliharaan marhun dan asuransi marhun. Maka perhitungan 

yang dilakukan adalah: 

Ijarah= Taksiran barang x Tarif (Rp.) x Jangka waktu 

   10.000              hari 
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Misalnya: nasabah memiliki 1 keping Logam Mulia seberat 25 gram 

dengan kadar 99,99% asumsi harta pergram emas 99,99% = Rp.300.000,- maka 

cara menghitungnnya adalah sebagai beriku: 

Taksiran = 25gr x Rp. 300.000,- =Rp. 7.500.000,- 

Uang pinjaman = 90% x Rp. 7.500.000,- = Rp. 6.750.000,- 

Ijaroh/10 hari = 7.500.000,- x 80 x 10 = Rp. 60.000,- 

      10.000         10 

Biaya Administrasi = Rp. 25.000,- 

Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 26 hari, ijaroh ditetapkan 

dengan menghitung per 10 hari x 3 maka besar ijaroh adalah Rp. 180.000,- (Rp. 

60.000,- x 3) ijaroh dibayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang 

dengan akad baru. 

c. Tahap realisasi perjanjian 

Pada tahap realisasi akad yang telah disepakati bersama dan telah di 

tandatangani oleh kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah realisasi 

penyerahan pinjaman kepada rahin.  

d. Tahap akhir gadai 

Pada tahap akhir gadai, yang dikerjakan adalah sebelum berakhirnya 

gadai, pihak murtahin (pegadaian syariah) memberikan infomasi kepada rahin 

bahwa pinjaman akan berakhir. Setelah disampaikan maka rahin akan membaya 

sejumlah uang yang dipinjam dan biaya-biaya penyimpanan selama gadai. Dalam 

hal ini proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktunya, baik 

dengan cara sekaligus ataupun diangsur. Namun apabila pihak rahin tidak mampu 

membayar sebesar uang pinjamannya di tambah biaya sewa tersebut, maka barang 

di lelang oleh pegadaian syariah untuk membayar, sedangkan bila ada sisanya 

uang akan dikembalikan kepada rahin, tapi bila uangnya kurang untuk menutupi 

pinjaman dan biayanya maka pihak rahin diminta untuk membayar 

kekurangannya. Tapi pada kenyataan bahwa rahin sering tidak membayar 

kekurangan dari uang pinjamannya. 
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e. Realisasi pelelangan barang gadai 

Pelelangan barang gadai di sebabkan karena pihak rahin tidak mampu 

membayar seluruh hutangnya beserta biaya-biaya yang harus ditanggungnya. 

Karena itu pihak murtahin diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang 

yang telah di gadaikan kepada murtahin. Adapun mekanisme penjualannya adalah 

pihak rahin mewakilkan kepada murtahin untuk menjualkan barang yang 

digadaikan, pihak murtahin akan menginformasikan secara umum melalui 

pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu setelah pihak 

pegadaian memberitahukan kepada rahin paling lambat 5 (lima) hari sebelum 

tanggal penjualan, pemberitahuan tersebut biasanya melalui surat kepada rahin, 

pihak murtahin melaksanakan lelang yang sesuai dengan prosedur.  

3. Produk Arrum 

Produk arum yaitu skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha 

mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem 

pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor (sumber 

liflet pegadaian syariah). Produk ini ada di pegadaian syariah yang mekanismenya 

sama dengan gadai biasa. 

Secara umum mekanisme operasional pegadaian syariah dapat 

digambarkan melalui akad rahn, nasabah menyerahan barang bergerak dan 

kemudian pegadaian syariah menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah 

disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah 

timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan biaya 

perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi 

pegadaian syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. Tarif ijarah yang dikenakan kepada rahin 

adalah tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun, jangka 

waktu pinjamanan ditetapkan 120 hari, tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari, 

satu hari dihitung 10 hari. 

Berdasarkan liflet produk gadai syariah ini mempunyai beberapa 

keuntungan antara lain: 
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a. Meningkatkan daya guna barang bergerak karena barang yang digadaiakan 

berupa motor, cukup digadaikan BPKB nya. Sehingga motor masih dapat 

dipakai oleh rahin dan dapat menghasilkan keuntungan. 

b. Prosedut pengajuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman uang 

sangat mudah dan cepat. 

c. Barang ditaksir secara valid dan cermat sehingga nilai taksiran bisa optimal. 

d. Jangka waktu pinjaman fleksibel tidak dibatasi, serta bebas menentukan pilihan 

pembayaran. 

e. Barang gadai dijamin aman dan diasuransikan. 

f. Sumber dana dan akad sesuai dengan syariah dan operasionalnya di bawah 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah. 

4. Produk Amanah 

Produk Amanah adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk orang yang 

sudah memiliki pekerjaan tetap untuk pembelian kendaraan baik itu mobil atau 

motor (Untuk Sepeda Motor harus baru dan Untuk Mobil boleh baru, bisa juga 

bekas kondisi 80 %). 

a. Syarat pemohon (wajib) 

1) Foto copy pemohon dan suami/istri 

2) Foto copy kartu keluarga (KK) 

3) Foto copy surat/buku nikah  

4) Foto copy tanda pengenal karyawan instansi  

5) Asli daftar/slip gaji 2 bulan terakhir yang disahkan pejabat berwenang 

6) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari instansi pemohon yang 

menyatakan pemohon adalah pegawai tetap dari instansinya. 

7) Foto copy rekening Listrik, Air, Telepon (boleh salah satunya) selama 3 

bulan terakhir. 

8) Foto copy NPWP (bila pembiayaan diatas 50 jt) 

9) Rekening Koran buku tabungan 3 bulan terakhir 

10) Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH. 
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b. Syarat tambahan (diisi oleh petugas) 

1) Surat persetujuan suami/isteri 

2) Surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan kepada bendahara atau juru 

banyar diatas materai. 

3) Surat pernyataan kesediaan memotong gaji oleh bendahara. 

c. Syarat umum 

1) Untuk sepeda motor harus dengan merk: Honda, Suzuki, Yamaha, 

Kawasaki, Vespa, dan Bajaj. 

2) Untuk mobil baru, bisa juga mobil bekas (kondisi 80%) dengan ketentuan 

yaitu mobil buatan jepang 10 (sepuluh) tahun terakhir: Toyota, Honda, 

Suzuki, Daihatsu, Mitshubishi, Mazda, Nissan, Isuzu. Mobil buatan korea 

5 (lima) tahun tahun terakhir: KIA, Hyundai, Daewoo. Mobil buatan Eropa 

8 (delapan) tahun terakhir: BMW, Mercedes-benz, Opel, Audi, Volvo, 

VW, Peugeut. Mobil buatan Amerika 8 (delapan) tahun terakhir: 

Chevrolet, Ford. 

5. Produk MPO (Multi Payment Online) 

Produk MPO (Multi Payment Online) / Pegadaian semua bisa, yang mana 

produk ini hadir berdasarkan keinginan Pemerintah agar supaya lembaga-lembaga 

resmi itu saling bersinergi dalam menjalankan usahanya dan membantu 

memudahkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangganya.  

Jenis produknya seperti pulsa HP, pembayaran token listrik, pembayaran 

PDAM, pembelian Tiket Kereta Api dll. Harga yang dipakai itu berdasarkan harga 

langsung yang diberikan dari vendor dan tidak menambahkan biaya, namun 

pegadaian mendapatkan keuntungan langsung dari vendor-vendornya berdasarkan 

jumlah nasabah yang memakai pembayaran online melalui Pegadaian Syariah. 

Adapun jenis-jenis pembayaran yang dilakukan saat transaksi MPO (multi 

payment online) yaitu: pembayaran listrik PLN(pulsa/token), pembayaran Air 

PDAM, pembelian pulsa HP (All Operator), jasa pengiriman uang (WU, 

Remitance BNI, Delime), pembayaran TV berlangganan. 
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6. Produk Jasa Taksiran dan Titipan 

Produk Jasa Taksiran dan Jasa Titipan ini adalah merupakan produk lama, 

yaitu Pertama, Jasa Taksiran yaitu jika masyarakat ingin membeli emas/berlian, 

untuk mengetahui takaran emas dan unsur berlian yang ada pada barang tersebut 

masyarakat bisa datang ke Pegadaian Syariah untuk ditaksirkan dan pihak 

pegadaian mendapatkan keuntungan dari jasa tersebut. Kedua Jasa Titipan yaitu 

apabila masyarakat ingin bepergian atau takut barangnya jika disimpan dirumah 

takut terjadi pencurian atau perampokan maka, masyarakat tersebut bisa 

menitipkan Emasnya di Pegadaian Syariah kemudian Pegadaian Syariah akan 

menyediakan box (kotak) untuk tempat penyimpanan, dan Pegadaian Syariah 

akan mendapatkan keuntungan dari jasa Titipan tersebut. 

D. Pengenaan biaya administrasi dalam transaksi gadai pada pegadaian 

syariah cabang Hasanuddin  

Berdasarkan ketetapan generic nomor 1 tentang akad yang tertulis pada 

surat bukti rahn bisa diketahui bahwa pengenaan biaya administrasi diberatkan 

kepada pengguna akad gadai namun disini fatwa dewan syariah nasional MUI 

No.25/DSN-MUI/III/ Tahun 2002 tentang rahn tidak mengatur tentang biaya 

administrasi namun yang terdapat pada ketentuan pasal tersebut yakni tentang 

pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin 

tetapi bisa dilaksanakan jua sang murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
87

 Berdasarkan ketetapan pada fatwa 

dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia nomor 25 Tahun 2002 tentang 

rahn dapat diketahui bahwa anggaran yang diatur pada rahn merupakan anggaran 

penjagaan dan perawatan marhun/barang jaminan yang dimana anggaran tersebut 

dilaksanakan atas dasar akad ijarah (sewa) sementara pengenaan anggaran 

administrasi nir diatur pada fatwa tersebut. 

Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia pasal tersebut di 

atas tidak mengatur pengenaan anggaran administrasi. Pengenaan anggaran 

administrasi justru muncul dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 
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Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang rahn.  



71 
 

 
 

tentang Qardh yaitu bahwa dalam ketetapan umumnya mengatur bahwa anggaran 

administrasi diberatkan pada nasabah. Akan tetapi, praktik yang terjadi pengenaan 

anggaran administrasi dilakukan dari akad rahn, dengan demikian anggaran 

administrasi nir dapat dilakukan dari akad rahn (gadai) pengenaan anggaran 

administrasi diatur dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2001 tentang Qardh. Jadi, dalam dasar dasarnya pengenaan 

anggaran administrasi diperbolehkan dalam fatwa dewan syariah nasional majelis 

ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang qardh, namun akad qardh 

tersebut tidak digunakan dalam transaksi agad rahn di pegadaian syariah cabang 

Hasanuddin.  

Kelemahan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia Nomor 

19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh tidak mengatur serta tidak menjelaskan akad 

tambahan yang seharusnya digunakan untuk anggaran biaya administrasi. 

Sebaliknya, fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia menjelaskan 

akad yang seharusnya digunakan dalam pengenaan biaya administrasi. Biaya 

administrasi tidak dapat dilakukan dalam satu akad dengan qardh karena pada 

dasarnya dalam qardh tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan apapun.apabila 

biaya administrasi diletakkan dalam satu akad dengan akad qardh maka biaya 

administrasi ini dapat dikategorikan sebagai tambahan yang disyaratkan kepada 

pihak yang berhutang. Dengan demikian, walaupun biaya administrasi 

diperbolehkan dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia 

namun tetap harus dilakukan dengan akad baru. Sama seperti halnya dengan biaya 

pemeliharaan dan biaya penyimpanan, walaupun diatur dalam fatwa dewan 

syariah nasional majelis ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 

rahn namun dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan akad ijarah. Ijarah 

merupakan pemindahan hak pakai suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa ataupun upah. Dengan demikian yang dimaksud akad 

ijarah yaitu suatu kesepakatan pemilikan hak pakai suatu barang atau manfaat dari 

suatu jasa yang yang disertai dengan pembayaran upah. Akad ijarah merupakan 

salah satu akad yang digunakan dalam gadai syariah, akad ijarah dalam transaksi 

gadai syariah digunakan untuk biaya sewa tempat penyimpanan barang jaminan. 
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Rahin (pemberi gadai) akan membayar biaya sewa tempat penyimpanan marhuun 

(barang jaminan) yag telah ditentukan oleh pihak murtahin berdasarkan nilai 

taksiran barang jaminan, yang dalam hal ini disebut sebagai ujrah (imbalan).  

Merujuk pada praktik di perbankan syariah yaitu produk tabungan di bank 

muamalat Indonesia. Pengenaan biaya administrasi dibebankan berdasarkan akad 

ijarah, pengenaan biaya administrasi di bank Muamalat Indonesia jumlahnya sama 

karena biaya administrasi merupakan biaya fasilitas tabungan. Jadi, berapapun 

jumlah tabungangan atau pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia biaya 

administrasinya sama. Dengan demikian dibandingkan dengan praktik di 

perbankan serta dilihat dari akad gadai syariah sebagaimana telah diatur dalam 

pasal 373 ayat 2 kompilasi hukum ekonomis yariah maka akad yang paling 

memungkinkan untuk digunakan dalam pengenaan biaya administrasi adalah akad 

ijarah. Selain itu juga harus menjelaskan mengenai akad yang seharusnya 

digunakan untuk biaya administrasi, fatwa dewan syariah nasional majelis ulama 

Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh juga harus menjelaskan 

mengenai sistem pengenaan biaya administrasi. Apabila tidak dijelaskan 

mengenai akad akad yang seharusnya digunakan serta mengenai sistem pengenaan 

biaya administrasi maka hal tersebut akan membingungkan. Praktik yang terjadi 

di kantor pegadaian syariah cabang Hasanuddin besar biaya administrasinya yang 

dikenakan kepada nasabah ditentukan berdasarkan golongan marhun bih (uang 

pinjaman). Padahal berdasarkan pengamatan langsung di kantor pegadaian syariah 

cabang Hasanuddin biaya produksi yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut adalah 

sama. Baik nasabah yang memperoleh marhun bih (uang pinjaman) golongan A, 

B1, B2, B, C1, C2, C3, D kebutuhan produksinya adalah sama, yaitu biaya untuk 

foto copy identitas diri nasabah (KTP,SIM, dan Paspor) serta biaya untuk 

mencetak surat bukti rahn (SBR). Jenis surat bukti rahn (SBR) yang diterima oleh 

nasabah juga sama jenisnya. Oleh karena itu, pengenaan biaya administrasi 

seharusnya dikenakan dengan jumlah yang sama bagi setiap nasabah. 

Pengenaan biaya administrasi apabila ditentukan berdasarkan golongan 

pinjaman atau berdasarkan besar jumlah marhun bih (uang pinjaman) yang 

diterima oleh nasabah maka pengenaan biaya administrasi sama halnya dengan 
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bunga (interest). Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest/faidah) yang dimaksud 

bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) 

yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan 

pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dipperhitungkan 

secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presesntase. Biaya 

administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman tidak sesuai dengan 

biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Kelebihan dari 

biaya administrasi yang ditarik dari nasabah dapat dikategorikan sebagai bunga 

yang mana hukumnya adalah sama dengan riba yaitu haram. 

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Bunga adalah 

tabungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari 

uang yang dipinjmakan. Riba atau ziyadah berarti bertumbuh, menambah atau 

berlebih. Al-Riba atau ar-rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh dan subur. 

Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal 

yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara‟, apakah tambahan 

itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam 

al-qur‟an. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa inggris sebagai usury 

yang artinya the oct of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest 

sementara para ulama fikih mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam 

suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya. Maksud dari pernyataan ini 

adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang 

yang harus diberikan terutama kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. 

Aktivitas semacam ini, berlaku luas dikalangan masyarakat yahudi sebelum 

datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum ada pada masa awal 

Islam melakukan muamalah dengan cara tersebut. Oleh sebab itu, apabila kita 

menarik pelajaran sejarah masyarakat barat, terlihat jelas bahwa interest dan usury 

yang kita kenal saat ini hakekatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan 

uang, umumnya adalah presentase. Istilah usury muncul karena belum mapannya 

pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu 

tingkat bunga yang dianggap wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar 
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keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di 

pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawarannya. 

Apabila kita dasarkan pada pengertian riba yang tercantum dalam surah 

Al-Rum ayat 39, riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau 

uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Ayat ini sebagai ancang-ancang Allah 

di dalam menerapkan hukum larangan riba pada ayat yang diturunkan kemudian. 

Namun ada hal yang menarik dalam ayat tersebut, bahwa riba dipertentangkan 

pengertiannya dengan zakat. Riba dikatakan sebagai tidak menambah sesuatau 

nilai tambahan dalam pandangan Allah. Riba hanya menambah nilai pada 

kekayaan seseorang. Sedangkan zakat yang diberikan kepada orang lain 

mengurangi harta seseorang, tetapi memberikan nilai tambah pada amalan 

seseorang. Berdasarkan pada ayat-ayat di atas, selanjutnya Allah menurunkan ayat 

yang melarang tegas terhadap kegiatan riba, yaitu qur‟an surah al-Baqarah 277 

dan 278. Dengan demikian yang terlebih dahulu turun adalah ayat-ayat yang 

masih bersifat penjelasan. Ini nampak dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 275, 

yang didalamnya mengandung tiga pengertian, pertama transaksi jual beli (bay‟) 

itu tidak sama dengan riba. Kedua, perdagangan itu diperbolehkan, sedangkan riba 

itu diharamkan. Ketiga, mereka yang telah mendengar ayat larangan riba, segera 

berhenti, tanpa mengembalikan riba yang terlanjur ditarik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu 

transaksi pengganti
88

atau penyeimbang yang dibenarkan syari‟ah. 

Macam riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba fadl dan riba an-

nasi‟ah.
89

 Riba fadl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan 

                                                           
88

Transaksi pengganti atau penyeimbangan merupakan transaksi bisnis atau komersial 

yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil (bathil) seperti transaksi jual beli, 

sewa, gadai, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si 

pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang 

yang diterima sipeminjam kecuali kesempatan dan factor waktu yang berjalan selama proses 

peminjaman. Hal ini tidak dinilai tidak adil, sebab si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidal 

boleh, harus, mutlak, dan pasti untung setiap penggunaan kesempatan tersebut. 
89

Meskipun perlu dipahami bahwa dapat terjadi karena dua sebab, yaitu riba hutang-

piutang dan riba jual beli (Antonio, 2000: 63). Riba kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh 

dan riba jahiliyyah. Sedang kelompok kedua terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi’ah. Lebih 

lanjut dijelaskan oleh Antonio (2000: 63-64), riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat 

kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba jahiliyyah adalah riba yang 

timbul karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. 
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oleh para ulama fiqh dengan kelebihan pada salah satu harta yang diperjual 

belikan dengan ukuran syarak. Yang dimaksud ukuran syarak adalah timbangan 

atau ukuran tertentu. Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat 

kilogram. Kelebihan ¼ kilogram tersebut disebut sebagai riba fadl. Jual beli 

semacam ini hanya berlaku pada dalam barter. Sedangkan riba an-nasi‟ah 

merupakan kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada 

pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila jatuh tempo 

sudah tiba, ternyata orang yang berhutang tidak sanggup membayar hutang 

tersebut dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang 

bertambah pula.  

Hukum bunga (interest) merupakan praktik pembungaan uang saat ini 

telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yakni riba 

nasi‟ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk dalam salah satu 

bentuk riba, dan riba haram hukumnya, kemudian praktik pembungaan tersebut 

hukumnya haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, 

kopeasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
90

Fatwa 

tesebut menegaskan riba yang terjadi dalam transaksi hutang piutang. Praktiknya 

riba dapat terjadi pada praktik hutang-piutang dan jual beli.  Disini dijelaskan 

bahwa Riba fadhl, para fuqaha Hanafiyah mengartikan riba fadhl sebagai 

tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat (takaran atau 

timbangan) jika barang yang ditukar adalah sama. 
91

 Artinya riba fadhl adalah 

pertukaran barang ribawi yang sejenis dan dapat ditakar atau ditimbang dengan 

timbangan atau takaran yang tidak sama jumlahnya. Riba fadhl juga merupakan 

jual beli barang-barang ribawi yang sejenis seperti mata uang dengan mata uang, 

makanan dengan makanan yang disertai dengan adanya tambahan artinya, riba 

fadhl merupakan tambahan kuantitas yang terjadi pada pertukaran barang-barang 

ribawi yang sejenis. Menurut ulama Hanafiyah untuk mengetahui barang-barang 

ribawi adalah barang tersebut dapat ditakar atau ditimbang dan memiliki jenis 
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Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi. 

h.103-104. 
91

Wahbah az-Zuhailii, Fiqih Islam wa Addillatuhu, h. 309.  
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yang sama.
92

 Oleh Karena itu, menurut ulama Hanafiyah riba fadhl tidak akan 

terealisasi kecuali ada dua kriteria tersebut secara bersamaan, yakni ukuran 

(takaran dan timbangan) dan kesamaan jenis. 

Kemudian riba yad. Riba yad meupakan riba yang terjadi karena 

penundaan penyerahan salah satu barang yang tidak sejenis tanpa penyerahan 

dimajelis akad. Jenis riba ini terjadi pada penundaan penyerahan barang bukan 

akibat dari penangguhan melainkan merupakan tindakan dari kedua belah pihak. 

Kemudian riba nasi‟ah juga dapat dijelaskan bahwa jual beli dengan penyerahan 

barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai). Maksudnya adalah tambahan pada 

salah satu barang akibat dari penangguhan pembayaran yang diberikan. Menurut 

ulama Syafi‟iyah, riba nasi‟ah terjadi ketika terdapat penangguhan penyerahan 

dalam batas waktu tertentu yang disebutkan dalam akad meskipun waktu tersebut 

relative singkat. Dengan demikian, ulama Syafi‟iyah hanya membatasi riba 

nasi‟ah pada jual beli yang disertai dengan penentuan waktu penyerahan barang, 

sedangkan riba yad terjadi pada jual beli tunai tetapi terjadi penundaan 

penyerahan. Selanjutnya riba qardh, penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan 

bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu dapat juga terjadi pada 

hutang piutang atau pada akad qardh (pinjaman). Terjadi jika seseorang 

meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang 

tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. Riba qardh juga dapat 

diartikan sebagai suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan 

kepada yang berhutang. Jika seseorang meminjamkan sesuatu pada orang lain 

mensyratkan suatu tambahan baik dibayar pada saat bersamaan dengan pemberian 

pinjaman atau mensyaratkan pengembalian yang lebih baik. Hukumnya adalah 

haram, apabila tidak ada persyaratan sebelumnya, melainkan atas inisiatif dari si 

peminjam untuk memberi nilai tambahan atau manfaat lebih maka hukumnya 

diperbolehkan. Berdasarkan pendapat Madzhab Hanafi, pendapatnya yang kuat 

menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram 

apabila disyaratkan sebelumnya, namun jika tidak disyaratkan sebelumnya tidak 

mengapa. Dengan demikian, riba qardh haram hukumnya jika diperjanjikan di 
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awal. Namun ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 

qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan karena ia adalah 

riba.
93

 Sedangkan riba jahiliyyah merupakan pembayaran hutang lebih dari hutang 

pokok karena keterlambatan pembayaran atau orang yang berhutang tidak mampu 

mengembalikan pinjamannya dengan tepat waktu, apabila orang yang berhutang 

tidak mampu mengembalikan hutangnya tepat waktu, maka tempo akan 

diperpanjang dan dikenakan tambahan atau denda atas keterlamabatan tersebut. 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai macam-macam riba maka 

dapat diketahui bahwa pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan 

jumlah golongan pinjaman dapat digolongkan sebagai riba qardh karena biaya 

administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman atau berdasarkan 

besaran jumlah marhun bih (uang pinjaman) tidak sesuai dengan biaya poduksi 

yang benar-benar telah dikeluarkan oleh pihak kantor pegadaian syariah cabang 

Hasanuddin. Selisih nilai biaya administrasi yang ditarik dari nasabah dengan 

besar biaya produksi dapat dikategorikan sebagai riba qardh yaitu suatu tambahan 

yang disyaratkan kepada nasabah yang berhutang baik dibayar saat bersamaan 

dengan pemberian pinjaman atau dibayar pada saat pengembalian uang pinjaman. 

Biaya administrasi pada dasarnya diperbolehkan untuk dibebankan kepada 

nasabah sebagaimana telah diatur dalam fatwa dewan syariah nasional majelis 

ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh karena biaya 

administrasi merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh pegadaian 

syariah untuk keperluan biaya produksi dalam transaksi yang dilakukan nasabah. 

Dengan demikian, pada dasanya administrasi bukanlah merupakan tambahan yang 

dapat dikategorikan sebagai riba apabila penarikan oleh pegadaian syariah dan 

tidak dikenakan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, yang menjadi 

permasalahan adalah pengenaan biaya administrasi yang terjadi dikantor 

pegadaian syariah cabang Hasanuddin adalah ditentukan berdasarkan jumlah 

golongan pinjaman. Dengan demikian, pengenaan biaya administrasi dengan 

menggunakan akad rahn tidaklah tepat karena fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang rahn tidak mengatur terkait biaya administrasi, yang diatur 
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hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang jaminan) yang 

dilakukan berdasarkan akad ijarah. Selain itu, pengenaan biaya administrasi yang 

ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman atau berdasarkan besaran nilai 

marhun bih (uang pinjaman) yang diterima oleh nasabah di kantor pegadaian 

syariah cabang Hasanuddin tidaklah sesuai dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh pihak pegadaian syariah. Penetapan biaya administrasi yang 

demikian identik dengan bunga yang diterapkan di pegadaian konvensional. 

Pengenaan bunga sama dengan riba dan hukumnya adalah haram. Pengenaan 

biaya administrasi berdasarkan jumlh golongan pinjaman dapat dikategorikan 

sebagai riba qardh karena apabila biaya administrasi itentukan berdasarkan jumlah 

golongan pinjaman maka sama saja biaya administrasi ini merupakan suatu 

tambahan yang disyaratkan pada pihak yang berhutang. 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengenaan akad seta 

pengenaan biaya administrasi di kantor pegadaian syariah cabang Hasanuddin 

terjadi karena dua factor. Pertama, kantor pegadaian syariah cabang Hasanuddin 

belum spin off dari pegadaian konvensional sehingga manajemen operasional 

pegadaian syariah masih berada di bawah naungan pegadaian konvensional. 

Kedua, pengawasan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap pegadaian syariah 

sangat lemah dan kurang efektif. Dengan demikian, lemahnya pengawasan dari 

DPS menyebabkan sistem operasional kantor pegadaian syariah cabang 

Hasanuddin belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menimbulkan 

ketidakjelasan mengenai sanksi yang seharusnya dikenakan tehadap lembaga 

keuangan syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 

Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah sama-sama lembaga 

keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar gadai. Dalam 

menjalankan usahanya pegadaian tersebut memberikan pinjaman dengan adanya 

agunan atau jaminan dari masyarakat yang berguna apabila suatu saat nasabah 

tidak mampu membayar utangnya, maka pihak pegadaian boleh melakukan 

pelelangan atas barang tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada 

nasabah 3 hari sebelum diadakan pelelangan. 
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Pada prinsipnya barang jaminan yang diberikan nasabah tersebut tidak 

boleh diambil manfaatnya, karena disini pegadaian hanya berkewajiban menjaga 

dan memelihara barang tersebut agar tetap utuh seperti sedia kala, namun boleh 

juga diambil manfaatnya apabila ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak 

pegadaian.  

Secara garis besar perbedaan peraturan dan cara mengeperasionalkan 

produk kredit pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda, namun jika diamati 

lebih mendalam produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah terdapat 

suatu perbedaan. Dalam operasionalnya landasan hukum yang digunakan pada 

pegadaian konvensional adalah Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160, 

sedangkan pada pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah MUI yang 

merujuk pada Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma‟ Ulama, dari perbedaan landasan 

hukum yang digunakan oleh kedua pegadaian tersebut. Perbedaan yang lain 

adalah penetapan priode (jumlah hari) dalam perhitungan sewa modal (dalam 

gadai konvensional) maupun tarif Ijarah (dalam gadai syariah). Penetapan tarif 

sewa modal ditentukan per 15 hari sedangkan dalam penetapan tarif Ijarah 

ditentukan per 10 hari.   

Pelaksanaan dalam hal prosedur eksekusi secara garis besar tidak terdepat 

perbedaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah. Perbedaan terlihat jika 

telah sampai pada hal kelebihan uang hasil lelang. Dalam pelaksanaan gadai 

konvensional kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah dalam 

jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi milik 

PT. Pegadaian, sedangkan dalam gadai syariah kelebihan uang hasil lelang ini 

akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) yang terakreditasi, namun dalam hal uang hasil lelang tidak mencukupi 

untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi maka 

kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan. Hal ini berlaku baik dalam gadai 

konvensional maupun dalam gadai syariah. 

a) Gadai Syariah 

a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-

menolong tanpa mencari keuntungan. 
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b. Rahn berlaku pada seluruh benda baik bergerak maupun benda yang tidak 

bergerak. 

c.  Dalam Rahn tidak ada istilah bunga, yang ada adalah biaya penitipan, 

pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. 

d. Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. 

e. Hanya memungut biaya (termasuk suransi barang) untuk jangka waktu 4 

bulan. Bila nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa 

diperpanjang. 

f. Bila pinjaman tidak bisa dilunasi, barang jaminan dilelang kepada 

masyarakat. 

g. Kelebihan hasil uang lelang tidak diambil oleh pegadaian, tetapi diserahkan 

kembali kepada nasabah.  

b) Gadai Konvensional 

a. Gadai menutut hukum perdata disamping berprinsip tolong-menolong juga 

menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. 

b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. 

c. Ada istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga). 

d. Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di 

Indonesia disebut PT. Pegadaian (persero). 

e. Menarik bunga sampai 10% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi 0,5 

dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, 

selama nasabah mampu membayar bunga. 

f. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat. 

g. Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik 

pegadaian.  

c) Persamaan antara Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional 

a. Hak gadai atas pinjaman uang 

b. Adanya agunan sebagai jaminan utang  

c. Tidak boleh mengambil barang yang digadaikan  

d. Hanya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pembeli gadai  
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e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaiakan boleh 

dijual kembali atau dilelang.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pada analisis problematika pegadaian syariah 

dalam perspektif hukum Islam pada pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa, 

sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan meliputi hal sebagai berikut: 

1. Penerapan akad pada pegadaian syaiah dilihat dari sisi praktik yang tejadi 

antara nasabah dengan pihak pegadaian syariah merupakan akad yang bersifat 

komersial dan akad rahn (gadai) diterapkan sebagai akad utama. Hal ini tertuang 

pula dalam surat bukti rahn. Penerapan akad rahn sebagai akad utama 

diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Namun, yang menjadi 

kelemahan dalam praktik di pegadaian syariah adalah substansi lafadz akad yang 

diucapkan oleh nasabah ketika akan menggadaikan memiliki makna yang ambigu. 

Substansinya berbeda dengan lafadz akad yang diutarakan oleh ulama Hanafiyah 

dan Malikiyah. Praktik ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang rahn serta KHES yang cenderung merujuk pada konsep 

rahn dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 283 serta pendapat ulama syafi‟iyah 

dan Hanabilah yaitu rahn (gadai) harus di dahului dengan qardh (hutang). Dengan 

demikian, praktik di pegadaian syariah tidak konsisten dengan aturan yang ada 

serta tidak sesuai dengan konsep gadai dalam Hukum Islam.  Hal ini terjadi 

kerana lemahnya pengawasan DPS terhadap pegadaian syariah. 

2. Selanjutnya upayah yang telah dilakukan oleh pegadaian syariah Cabang 

Hasanuddin Gowa sehingga pelaksanaan praktik produknya tersebut sesuai 

dengan kaidah-kaidah hukum Islam. 

a. Prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh 

pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam: persyaratan 

sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang 

dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, 
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keuntungannya margin dan isi perjanjiannya ditentukan oleh kedua 

belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar. 

b. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin melakukan analisis pembiyaan 

secara obyektif yang meliputi aspek-aspek: karakter (character), 

kemampuan (capacity), kondisi (condition), agunan (collateral/rahn), 

dan kepercayaan.  

c. Untuk memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan 

pembiayaan didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu yang 

sifatnya obyektif sesuai dengan kejujuran dan keadilan serta dapat 

dipertanggung jawabkan kepada sang pencipta. Hal ini menunjukkan 

penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam 

ekonomi syariah. 

d. Praktik akad qard digunakan untuk transaksi pinjam uang tanpa 

imbalan, di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin telah sesuai dengan 

ketentuan Fatwa DSN-MUI. Pelafadzan akad Pegadaian Syariah 

Cabang Hasanuddin konntrak akad qard dilakuka secara lisan.  

e. Selanjutnya akad rahn digunakan untuk transaksi penahanan jaminan 

nasabah berupa emas berdasarkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, 

di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin telah sesuai dengan ketentuan 

Fatwa DSN-MUI. 

f. Penerapan akad ijarah yang digunakan untuk sebagai media 

pembayaran sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, 

pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin telah sesuai dengan 

dengan Fatwa DSN-MUI No. 25-26.  

3. Selanjutnya pengenaan biaya administrasi pada akad rahn (gadai) tidaklah 

sesuai karena fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia Nomor 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn tidak menetaokan pengaturan pengenaan 

biaya administrasi, yang diatur hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

marhun dan pengenaannya dilakukan berdasarkan akad ijarah. Namun, 

praktiknya pegadaian syariah mengenakan biaya administrasi berdasarkan 

golongan pinjaman. Padahal, peruntukan biaya administrasi adalah untuk biaya 
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produksi dan operasional pegadaian syariah yang seharusnya dikenakan dengan 

jumlah yang sama bagi setiap nasabah. Oleh karena itu, pengenaan biaya 

administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman dapat dikategorikan 

sebagai riba qardh. 

B. Implikasi dan Saran  

Dari hasil penelitian di atas maka ada beberapa saran yang dapat penulis 

berikan yang mungkin nantinya akan berguna; 

1. Pengawasan DPS (dewan pengawas syariah) terhadap pegadaian syaiah 

ada baiknya lebih ditigkatkan sehingga pelaksanaan transaksi rahn (gadai) di 

pegadaian syariah akan sesuai dengan konsep gadai dalam hukum Islam serta 

konsisten merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni menggunakan akad qardh 

(hutang) sebagai akad utama. Dengan demikian, transaksi rahn (gadai) akan 

sesuai dengan konsep rahn dalam Hukum Islam. 

2. Dan juga melibatkan lebih aktif partisipasi stakeholders (dalam hal ini 

Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah serta para ulama) oleh DSN-MUI 

dalam setiap penyusunan Fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan 

dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan 

pegadaian syariah dapat tejaga. 

3. Kemudian pengenaan biaya administrasi sebaiknya disatukan dengan 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun serta dilakukan dengan satu akad 

yaitu akad ijarah dan biaya administasi yang ditambahkan dikenakan dengan 

jumlah yang sama karena pada dasarnya biaya administrasi adalah biaya produksi 

dan opersional pegadaian syariah. 
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Praktek Kerja di Meja Kasir Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa 
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Kegiatan Pengunjung Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Bukti Rahn Gadai Emas Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa 
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Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana awal mula berdirinya pegadaian syariah Cabang Hasanuddin? 

2. Apa visi dan misi pegadaian syaiah Cabang Hasanuddin? 

3. Perjanjian atau akad apa saja yang digunakan pegadaian syariah Cabang 

Hasanuddin? 

4. Bagaimana struktur organisasi pegadaian syariah Cabang Hasanuddin? 

5. Pembiayaan  apa saja yang ditawarkan pegadaian syariah Cabang Hasanuddin? 

6. Bagaimana proses penaksiran di pegadaian syariah Cabang Hasanuddin? 

7. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan dalam 

pegadaian syaiah Cabang Hasanuddin? 

8. Bagaiamana bentuk tanggung jawab pegadaian syaiah Cabang Hasanuddin 

terhadap barang jaminan? 

9. Apakah setiap karyawan pegadaian syariah dibekali ilmu penaksiran emas? 

10. Apa saja cara yang telah dilakukan pegadaian syariah dalam mengenalkan 

produk pada masyarakat? 

11. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap gadai pada pegadaian syariah 

Cabang Hasanuddin? 

12. Bagaiamana perlindungan hukum terhadap barang jaminan yang dalam 

penyimpanan mengalami kerusakan/cacat? 

13. Apa yang membedakan antara pegadaian syariah dan pegadaian 

konvensional? 

14. Dalam proses penyicilan barang gadai, selain di pegadaian langsung, cicilan 

tagihan gadai bisa dibayar dimana saja? 

15. Apa yang menjadi keunggulan pegadaian syariah dibandingkan dengan 

pegadaian konvensional? 

16. Apa strategi pegadaian syariah kedepannya dalam mengembangkan produk? 

17. Apa landasan pegadaian syariah dalam mengeperasionalkan produk? 

18. Mengapa masyarakat lebih dominan memilih pegadaian konvensional 

disbanding pegadaian syariah? 
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