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BAB I 

PENGERTIAN  DAN RUANG LINGKUP FIKIH 

MUAMALAH 

 

A. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Fikih  Muamalah adalah mata kuliah yang 

mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan 

antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 

instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa 

syari’ah dan hukum sebagai bekal untuk 

mengembangkan konsep dasar  hukum ekonomi syariah 

(fikih muamalah) baik dalam dunia bisnis, dunia 

perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan 

syari’ah.Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar 

tentang konsep  fikih muamalah dan ruang lingkupnya 

B. PENDAHULUAN 

1. Gambaran mata kuliah yang akan dibahas 

Pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah pengertian fikih muamalah dan ruang 

lingkupnya. 

2. Pedoman mempelajari materi 

Pada pembahasan materi ini menggunakan metode 

artikulasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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a. Penyampaian kompetensi oleh dosen yang 

akan dicapai 

b. Materi disampaikan sebagaimana biasanya 

c. Penugasan kepada mahasiswa untuk 

mengulangi materi yang belum dimengerti 

3. Tujuan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran ini tujuan yang akan 

dicapai adalah  

a. Mahasiswa mampu memahami berbagai 

konsep yang berkaitan fikih muamalah 

b. Mahasiswa mampu menerapkan teori-teori 

yang berkaitan dengan fikih muamalah 

c. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-

prinsip dan Teknik-teknik pembelajaran dalam 

memahami fikih muamalah sebagai upaya 

mendalami hukum Islam 

4. Kegiatan Belajar 

Dalam satuan bahasan ini, kegiatan 

pembelajaran yang pelaksanaanya menggunakan 

metode self direct learning yaitu sebuah cara dalam 

pembelajaran dimana mahasiswa melakukan 

pembelajaran dengan inisiatifnya sendiri. 

 

C. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP FIKIH 

MUAMALAH 

Materi mata kuliah ini membahas pengertian  

dan ruang lingkup fikih muamalah. 
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a. Pengertian Fikih Muamalah 

Fikih Muamalah secara etimologi (bahasa) 

bermakna saling berbuat,1 dan secara istilah yaitu 

aturan-aturan Allah Swt yang mengatur hubungan 

manusia dalam memperoleh dan mengembangkan 

harta benda atau lebih tepatnya aturan Islam tentang 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia). 

Dalam pengertian lain, fikih muamalah adalah aturan-

aturan atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 

tindakan yang dilakukan oleh manusia berkaitan 

dengan hartanya, misalnya,tanggung-menanggung,  

sewa-menyewa, jual beli, gadai, pemindahan utang 

(Hiwalah), ji’alah (sayembara), wadi’ah (titipan),ariyah 

(pinjam-meminjam) dan lain-lain.2 Ruang lingkup 

fikih muamalah terdiri atas dua bahagian, yaitu 

muamalah maddiyah yang membahas tentang objek 

muamalah atau bendanya atau dalam redaksi kalimat 

yang berbeda yaitu kaidah-kaidah dan aturan-aturan 

yang telah ditentukan oleh syara’ terkait denga obyek 

benda, sedangkan yang kedua adalah muamalah 

adabiyah 3yaitu muamalah yang terkait dengan subyek 

yaitu manusia, yaitu aturan yang mengaturnya dalam 

sosial kemasyarakatan dalam berinteraksi dengan 

                                                 
1Erwandi Tarmizi, Harta Haram: Muamalat Kontemporer (Bogor: 

Berkah Mulia insani, 2012), h, 41.  
2Ahmad Ibrahim Bek, al-Muamalat al-Syari’yyah al-Maliyah 

(Kairo: Dar- al-Mishr,t.th), h.118. 
3Ali Fikri, al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah, Juz II 

(Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby,1938 H), h.3. 
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manusia yang lain, misalnya bagaimana cara 

melakukan akad (ijab kabul), adanya kerelaan satu 

sama lain, kejujuran pedagang (tidak spekulatif), 

penimbunanan dan sebagainya.  

b. Ruang Lingkup Fikih Muamalah 

Fikih muamalah merupakan bagian dari 

hukum Islam yang menguraiakan  tentang interkasi 

tehadapa sesama manusia dalam kaitan dengan 

keperdataan, sehingga sebahagian ahli menyatakan 

fikih muamalah adalah hukum perdata Islam. 

Namun, jika dibandingkan dengan “hukum 

perdata umum” fikih muamalah cakupan 

wilayahnya lebih sempit. 4 

 Dalam materi ini, mahasiswa diharapkan 

mampu memahami pengertian fikih muamalah dan 

ruang lingkupnya. 

 

D. LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian muamalah baik secara bahasa 

maupun istilah! 

2. Jelaskan ruang lingkup pembahasan fikih muamalah 

yang bersifat maddiyah dan adabiyah! 

 

 
 

                                                 
4Ghufron A. Mas”adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2.  
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BAB II  

KONSEP  HARTA (AL-MAAL) 

A. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Fikih  Muamalah adalah mata kuliah yang mengkaji 

tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar 

sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 

instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa 

syari’ah dan hukum sebagai bekal untuk 

mengembangkan konsep dasar  hukum ekonomi syariah 

(fikih muamalah) baik dalam dunia bisnis, dunia 

perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan 

syari’ah.Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar 

tentang konsep  fikih muamalah dan ruang lingkupnya 

B. PENDAHULUAN 

1.    Gambaran mata kuliah yang akan dibahas 

Pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab ini adalah 

konsep harta (al-MaI) yang memuat tentang pengertian 

harta, kedudukan harta, fungsi dan pemanfaatan harta. 

2. Pedoman mempelajari materi 

Pedoman yang digunakan dalam pembahasan materi 

ini adalah self direct learning yaitu sebuah cara dalam 

pembelajaran dimana mahasiswa melakukan 

pembelajaran dengan inisiatifnya sendiri. 
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C. KONSEP HARTA (al-MaI) 

Materi mata kuliah ini mengurai mengenai konsep 

harta  (al-Maal) , dalam pembelajaran ini akan dibahas  

kedudukan harta, fungsi harta dan pemanfatan harta. 

Dalam materi ini, mahasiswa diharapkan mampu 

memahami konsep harta 

1. Pengertian Harta 

Dalam literartur kitab-kitab fikih (Turas) untuk 

menunjukkan harta  digunakan kata mal yang bentuk 

jamaknya adalah al-amwal, secara literal almal  bermakna 

condong5 atau berpaling dari satu posisi ke pada posisi 

yang lain. Ia adalah sesuatu yang naluri manusia 

cenderung kepadanya.6 

Berdasarkan dari definisi secara literal diatas 

bisa dipahami bahwa harta dapat menjadikan manusia 

condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta 

dan terkadang miring akal sehatnya ketika pada saat 

berhadapan dengan harta.7  

Dari sudut pandang secara global,  makna mal, 

ialah berarti   harta.8 Secara terminologisnya, ialah segala 

                                                 
5Lowis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa-al-a’lam (Beirut: Dar 

al-Masyriq,1986), h. 66.  
6Abdul Wahab Abu Sulaiman, al-figh al-Muamalat al-Hadisah 

(Cet.III: Damman: Dar Ibn al-Jauziah, 1427 H), 73.  
7Abdullah al-Sattar fatullah Sa’id, al-Amwal fi al-Islam Makkah: 

Rabitha al-Alam Islami, 1402), 19. 
8A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir(Yogyakarta: Pondok 

Pesantren –Munawir,1984), h. 1210. 
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benda yang bernilai9  dan berwujud materi serta beredar 

di kalangan manusia.10 Harta juga berarti dapat dimiliki.11 

Dalam buku Nasroen Harun, ia mengutip 

pandangan Ulama Hanafi yang menyatakan bahwa harta 

adalah semua yang menarik minat manusia yang 

diperlukannya, atau segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan.12 Atau dalam pengertian yang lain 

menurut ulama Hanafiyah bahwa harta adalah segala 

yang membuat manusia condong terhadapnya dan  bisa 

disimpan  sampai harta tersebut dibutuhkan.13 Ulama 

Hanafiyah menekankan pada kata “dapat disimpan” 

sehingga dari aspek manfaat dari harta tersebut tidak 

dikategorikan sebagai harta, akan tetapi aspek manfaat 

dikategorikan sebagai  konsep pemilikan.14 

Berbeda dengan Ulama Hanafiyah, di kalangan 

ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbaliyah, mereka 

                                                 
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 332.  
10Wahbab al-Zuhaily, Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV 

(Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h.8.  
11Prides, Kompilasi Perundan-Undangan Tentang Ekonomi 

Syariah(Ciputat: Gaung Persada Press, 2008), h. 35.  
12Nasrun Haroen,  Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2000), h. 27. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, Al-Milkiyah 

wa Nazhariyah al- ‘aqad fi al-syari ’ah al- Islamiyah (Mesir; Dar al-Fikr al-

Arabi, 1962), h.. 23.  
13Ghufron A. Mas”adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 10.  
14Ahmad Azhar Basyir, Riba utang Piutang dan Gadai 

(Bandung: al-Ma’rif,1983), h. 16.  
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menyatakan bahwa harta tidak semata-mata berwujud 

materi, akan tetapi aspek manfaat juga merupakan bagian 

dari harta.15 

Lebih jauh Ahmad Mustafa Zarqa menyatakan 

bahwa  para fuqaha memfokuskan harta pada dua faktor 

yang terdiri dari dua unsur ainiyah dan urf. Yang 

dimaksudkan ainiyah adalah harta yang berwujud materi 

konkrit, sedangkan  yang urf ialah berbagai hal yang 

dalam pandangan semua orang atau sebagiannya saja 

bernilai karena itu dapat dipertukarkan dengan yang 

lain. Demikian  dari sudut pandang ekonomi jelas 

bernilai ekonomi, oleh karena  itu jelas bisa diuangkan, 

Ahmad Mustafa Zarqa  juga menjelaskan bahwa harta 

adalah wujud materi konkrit yang bernilai uang.16 

Berangkat dari pemaparan diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa ada empat unsur yang terdapat dalam 

harta; 

1) Harta bersifat kongrit 

2) Harta dapat disimpan 

3) Harta dapat dimanfaatkan dan 

4) Urf adalah apa yang dipandang sebagai harta 

menurut kebiasaan manusia. 

                                                 
15Ahmad Mustafa  Zarqa, al-Madkhal al Figh al-Am (Beirut: Dar 

al-Fikr,tt.), h. 114. 
16Ahmad Mustafa  Zarqa, al-Madkhal al Figh al-Am, h. 115. 
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Dalam Islam dibedakan kategorisasi tentang harta, 

diantara kategorisasi tersebut adalah17; 

1. Pemanfaatan Harta (Mal mutaqawwim dan ghairu 

mutaqawwim) 

Mal mutaqawwim (harta yang dapat dimanfaatkan) 

dan ghairul mutaqawwim (harta yang tidak halal 

dimanfaatkan). Babi, khamr, bangkai dan lain-lain 

sebagainya tergolong mal ghairu mutaqawwim 

karena syara’ mengharamkan kepada orang 

mukmin untuk memanfaatkan barang-barang 

yang sejenis ini. Pembedaan jenis harta seperti ini 

mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum.  

Pertama, pada prinsipnya ummat Islam tidak 

diperkenankan menjadikan harta ghairu 

mutaqawwim sebagai obyek transaksi. Prinsip ini 

tentunya tidak berlaku secara mutlak. Artinya 

benda ghairu mutaqawwim bisa dijadikan sebagai 

obyek transaksi sepanjang terdapat indikasi yang 

kuat bahwa tujuan transaksi (audu’ul aqdi) tidak 

untuk hal-hal yang dilarang syara’. Misalnya 

transaksi jual beli anjing herder bukan anjing 

potong. Pada transaksi jual beli anjing potong 

atau daging anjing tujuannya adalah untuk 

dimakan. Tujuan transaksi seperti ini jelas 

bertentangan dengan syari’at Islam. Sedang anjing 

herder ditransaksikan untuk tujuan keamanan. 

Tujuan transaksi seperti ini tidak bertentangan 

                                                 
17M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh 

Muamalah) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 55-70.  
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dengan syari’at Islam sekalipun dilakukan 

terhadap mal ghairu mutaqawwim.  

Kedua, Perusakan atas harta ghairu mutaqawwim 

tidak mengakibatkan hak menuntut ganti rugi. 

Dalam hal ini ulama mazhab Hanafiyah 

berpendapat bahwa syari’at Islam melindungi 

pemilikan ahlul dzimmah terhadap harta ghairu 

mutaqawwim, bagi seorang  non-muslim yang 

hidup di dalam pemerintahan Islam (ahlul-

zimmah) barang-barang tersebut termasuk harta 

mutaqawwim. Oleh karena itu menurut Abu 

Hanifah orang Islam yang merusakkan atau 

melenyapkan wajib mengganti dengan harga, jika 

yang merusakkan seorang dzimmi pemilik berhak 

menuntut ganti dengan barang yang serupa.18 

Menurut Imam Malik orang yang merusakkan 

harta mutaqawwim milik seorang dzimmah wajilb 

menggantinya dengan harga, baik yang 

merusakkan adalah seorang muslim atau dzimmi. 

Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam 

Ahmad orang yang merusakkanny, tidak wajib 

membayar ganti rugi baik yang merusakkan 

adalah orang Muslim maupun dzmmi (non-

Muslim). Mal al-‘Uqar dan Mal ghairul uqar.  

2. Harta bergerak dan tidak bergerak (Mal-’uqar dan  

mal ghairul ‘uqar) 

                                                 
18Wahbab al-Zuhaily, Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, h. 

45.  
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Dari segi kemungkinan dapat dipindahkan, 

harta dibedakan menjadi mal-’uqar (harta tidak 

bergerak atau harta tetap), yaitu harta. benda 

yang tidak mungkin dipindah dari tempat 

asalnya ke tempa . lain seperti tanah dan 

rumah, dan mal ghairul ‘uqar (harta bergerak 

atau harta tidak tetap), yaitu harta benda yang 

dapat dipindahkan dari tempat semula kepada 

tempat lain seperti hewan dan perhiasan.» 

Pembedaan jenis harta seperti ini 

mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum, 

antara lain:  Pertama, hubungan ketetanggaan 

terhadap mal ‘uqar menimbulkan hak syuf’ah, 

yakni hak prioritas seorang tetangga dekat 

untuk membeli mal-‘uqar, sebelum pemilik 

berkehendak menjualnya kepada orang lain. 

Hak prioritas seperti ini tidak terdapat pada 

mal ghairul ‘uqar. Kedua, mal-‘uqar dapat 

dijadikan sebagai obyek wakaf tanpa ada 

perselisihan di kalangan fuqaha’. Sedang 

wakaf harta ghairul ‘uqar ulama’ Hanafiyah 

mempersyaratkan sifatnya yang tidak dapat 

dipisahkan dari harta tidak bergerak. Menurut 

fuqaha’ jumhur semua jenis benda baik 

bergerak maupun benda tidak bergerak dapat 

dijadikan sebagai obyek wakaf. 

Ketiga, seorang wast (orang yang kepadanya 

diberikan wasiat) memelihara harta anak kecil 

tidak dibenarkan menjual harta tidak bergerak 
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milik anak kecil tersebut kecuali dalam hal-hal 

yang sangat mendesak, seperti menjualnya 

untuk kepentingan membayar hutang anak 

kecil. Hal ini dilakukan harus dengan seizin 

hakim. Sedang terhadap harta bergerak, 

seorang wast boleh menjualnya untuk 

keperluan pemeliharaan anak kecil tersebut 

tanpa harus ada izin dari hakim.  

Keempat, dalam hal ghasab. Menurut Abu 

Hanifah dan Abu Yusuf ghasab tidak mungkin 

dilakukan terhadap harta tidak bergerak, 

karena harta jenis ini tidak dapat dipindahkan. 

Salah satu persyaratan ghasab menurut 

mereka adalah barang tersebut harus dikuasai 

dan dipindahkan oleh orang yang melakukan 

ghasab. Selain itu mengambil manfaat benda 

tidak bergerak tanpaseizin pemiliknya tidak 

dapat dikatakan sebagai ghasab, karena 

menurut mereka manfaat tidak termasuk 

unsur harta. Sedang menurut jumhur fuqaha’ 

ghasab bisa terjadi pada benda tidak bergerak. 

Karena manfaat merupakan unsur terpenting 

dalam harta.  

Kelima, Dalam transaksi jual beli. Menurut 

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, pembeli 

harta tidak bergerak berhak memanfaatkannya 

meskipun belum ada kekuasaan atasnya 

disebabkan belum dilakukan penyerahan 

atasnya. Sedang menurut Imam Syafi’i 
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pembeli tidak dibenarkan memantaatkannya 

sebelum dilakukan penyerahan. Sedang jual-

beli terhadap mal ghairu ‘uqar (harta bergerak) 

fuqaha sepakat pihak pembeli tidak berhak 

memanfaatkannya sebelum dilakukan 

penyerahan. Hal ini dikarenakan benda 

bergerak mudah mengalami kerusakan atau 

cacat yang dapat mempengaruhi keabsahan 

transaksi jual beli.  

Keenam, dalam kasus taflis atau pailit. 

Penjualan secara lelang untuk melunasi 

hutang-hutang terhadap harta benda seorang 

muflis (orang yang secara hukum ditetapkan 

dalam kondisi pailit) harus  

 

melakukan terlebih dahulu terhadap harta 

bergerak. Apabila tidak mencukupi barulah 

hal yang sama dilakukan terhadap harta tidak 

bergerak.  

Ketujuh, harta irtifaq, hanya berlaku pada 

harta tidak bergerak.  

3. Ada atau tidak benda di pasaran (Mal Misliy   

dan Mal Qimiy   

Dari sisi padanan harta sejenis di pasaran, 

harta dibedakan menjadi mal-misly, dan mal 

Qimiy. Mal misly adalah harta yanp 

mempunyai persamaan atau padanan dengan 

tidak mempertin. bangkan adanya perbedaan 

antara satu dengan lainnya dalam ke. satuan 
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jenisnya. Biasanya al-misly berupa harta-benda 

yang dapat ditimbang, ditakar, diukur atau 

dihitung kuantitasnya. Kebanyakan komoditas 

(barang dagangan) tergolong jenis ini seperti 

buah buahan, sayur-mayur, garment dan lain 

sebagainya. Sedang mal-qimiy adalah harta 

yang tidak mempunyai persamaan atau 

padanan atau harta yang memiliki padanan 

namun terdapat perbedaan kualitas yang 

sangat diperhitungkan, seperti perhiasan, 

binatang piaraan, naskah kuno, barang antik, 

dan lain sebagainya.  

 Pembedaan jenis harta seperti ini 

mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum, 

antara lain:19 

 Pertama, sistem jual beli barter atas mal-qimiy 

tidak memungkinkan terjadi riba fudhuli, 

karena jenis satuannya tidak sama. Tetapi jual 

beli barter terhadap mal-misliy dimungkinkan 

transaksi jual beli yang menjurus pada praktek 

riba fudhuli. 

Kedua, dalam perserikatan harta yang bersifat 

misliy dapat mengambil bagiannya ketika 

teman atau mitra sekutunya sedang tidak ada 

di tempat . Sebaliknya dalam persekutuan 

harta  

                                                 
19Ghufron A. Mas”adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 21. 
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Kedua, dalam perserikatan harta yang bersifat 

misliy dapat mengambil bagiannya ketika 

teman atau mitra sekutunya sedang tidak ada 

di tempat (bil ghaib). Sebaliknya dalam 

persekutuan harta. 

yang bersifat qimy, masing-masing pihak yang 

bersekutu tidak boleh mengambil bagiannya 

selama pihak lain tidak sedang berada di 

tempat.  

Ketiga, pengrusakan terhadap harta misliy 

pemilik berhak menuntut ganti rugi dengan 

barang yang sejenis, sedang pengrusakan 

terhadap harta yang bersifat gimy maka ganti 

pembayaran ganti rugi dilakukan dengan 

memperhitungkan harganya.  

4. Harta pemanfaatanya berulang kali dan sejali 

pakai Mal isti’mali dan mal istihlaki. 

Dari segi sifat pemanfaatannya, harta dibedakan 

menjadi mal isti’mali dan mal istihlaki. Mal-

isti’mali adalah harta benda yang dapat diambil 

manfaatnya beberapa kali dengan tidak 

menimbulkan perubahan dan kerusakan zatnya 

dan tidak berkurang nilainya, seperti kebun, 

pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Sedang 

mal istihlaki adalah harta benda yang menurut 

kebiasaannya hanya dapat dipakai dengan 

menimbulkan kerusakan zatnya atau berkurang 

nilainya. Seperti korek api, makanan, minuman, 

kayu bakar dan lain sebagainya. Mal-istihlaki 
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dibedakan menjadi dua. Pertama, istihlaki huquqy 

yakni harta-benda yang benar-benar habis sekali 

dipakai seperti kayu bakar, korek api makanan 

dan lain sebagainya. Kedua, istihlaki huquqy yaitu 

harta benda yang secara hukum bersifat habis 

sekali pakai, meskipun bendanya masih utuh,   

kertas tulis dan lain sebagainya.  

 Pembedaan harta-benda seperti ini 

menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal 

menjadi obyek transaksi. Pada harta yang 

bersifat sti mali dapat dijadikan sebagai obyek 

akad yang mendatangkan keuntungan material 

bagi pemiliknya. Seperti akad ijarah yang 

mentransaksi manfaat suatu harta dengan 

sejumlah imbalan tertentu. Akad ijarah seperti 

ini tidak dapat dilakukan terhadap harta isti’ 

mali. Jenis harta is’mali hanya memungkinkan 

pemilik. nya mentasarrufkan manfaat barang 

untuk tujuan ta’awun (tolong menolong), seperti 

pada akad‘ariyah, yakni transaksi atas manfaat 

barang yang tidak disertai imbalan.20  

5. Harta berdasarkan Statusnya(Mal Mamluk, Mal 

Mahjur dan Mal Mubah) 

Dari segi statusnya, harta dibedakan menjadi 

mal mamluk, mal mabjur dan mal mubab. Mal 

mamluk adalah harta benda yang statusnya 

berada dalam pemilikan seseorang atau badan 

                                                 
20Ghufron A. Mas”adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 21.  
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hukum seperti pemerintah atau yayasan. Orang 

lain tidak berhak menguasat barang seperti ini 

kecuali melalui akad tertentu yang dibenarkan 

oleh syara’.  

Mal mahjur adalah harta yang menurut syara’ 

tidak dapat dimiliki dan tidak dapat diserahkan 

kepada orang lain lantaran telah diwakafkan 

atau telah diperuntukkan bagi kepentingan 

umum, seperti jalan, masjid, tempat pemakaman 

dan segala macam barang yang diwakafkan.  

Jadi harta mahjur adakalanya harta yang telah 

dikhususkan untuk kepentingan umum, seperti 

jalan, pasar dan lain sebagainya, Apabila suatu 

ketika harta tersebut tidak lagi difungsikan 

untuk kepentingan umum, maka harta tersebut 

dapat diserahkan atau dimiliki oleh pihak lain 

melalui akad tertentu yang dibenarkan oleh 

syara’. Harta mahjur adakalanya juga berupa 

harta yang mana pada prinsipnya syara’ 

menetapkan tidak dapat diperjual-belikan 

kecuali atas pertimbangan kemanfaatan yang 

lebih besar yang dibenarkan syara’, Misalnya 

karena biaya perawatannya yang terlalu mahal 

melebihi hasil atau nilai manfaat barang.  

Mal mubah (benda bebas) adalah segala harta 

selain yang termasuk kedua kategori benda di 

atas. Setiap orang dapat menguasai dan 

memiliki jenis benda ini sesuai 

kesanggupannya. Orang yang lebih dahulu 
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menguasainya ia menjadi pemiliknya. Upaya 

menguasi benda mubah dalam terminologi fikih 

muamalah disebut malul tsamarah (penguasaan 

atas harta bebas). Ikan di laut, rumput dan 

binatang buruan di hutan adalah sebagian kecil 

dari mal mubabat.  

6. Harta yang Menghasilkan (Mal Ashl dan Mal 

Tsamarah)21  

Yang dimaksud dengan malul-Ashl adalah harta 

benda yang dapat menghasilkan harta lain. 

Sedang malul-tsamarah adalah harta benda yang 

tumbuh atau dihasilkan dari malul Ashl tanpa 

menimbulkan kerugian atau kerusakan atasnya. 

Misalnya sebidang kebun menghasilkan buah-

buahan. Maka kebun merupakan malul-ashl 

sedang buah-buahan merupakan malus-

tsamarah.” Pembedaan jenis harta seperti ini 

mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum 

sebagaimana berikut ini.  

Pertama, pada prinsipnya harta wakaf tidak 

dapat dimiliki atau ditasarrufkan menjadi milik 

perorangan, namun hal serupa dapat dilakukan 

terhadap hasil harta wakaf. Oleh karena antara 

pengganti harta wakaf berbeda dengan hasil 

harta wakaf. Harga atau hasil tukar guling atas 

harta wakaf harus diperuntukkan untuk 

mengganti harta wakaf sejenis. Demikian pula 

                                                 
21Ghufron A. Mas”adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 29.  
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reruntuhan harta wakaf harus dipergunakan 

untuk kepentingan wakaf. Adapun hasil dari 

harta wakaf dapat ditasarrufkan sesuai dengan 

tujuan wakaf, sampai habis sekalipun.  

Kedua, harta yang diperuntukkan bagi 

kepentingan dan fasilitas umum seperti jalan 

dan pasar pada prinsipnya tidak dapat dimiliki 

oleh perseorangan. Sedang penghasilan dari 

harta umum ini dapat dimiliki.  

7. Harta dapat dibagai (Malul Qismah dan Mal 

Ghairul Qismah) 

Yang dimaksud dengan malul Qismah adalah 

harta benda yang dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian dengan tidak menimbulkan 

kerusakan atau berkurangnya manfaat masing-

masing bagian dibandingkan sebelum dilakukan 

pembagian, seperti, emas batangan, daging, 

kayu dan lain sebagainya. Sedang mal ghairul 

gismah adalah harta yang tidak dapat dilakukan 

pembagian sebagaimana pada malul-gismah, 

seperti gelas, kursi, dan perhiasan.  

Pembedaan jenis harta seperti ini 

mengakibatkan konsekuensi hukum sebagai 

berikut:  

Pertama, perselisihan terhadap malul-gismah 

yang menjadi milik bersama diselesaikan oleh 

keputusan hakim melalui gismatut tafriq, yakni 

membagi benda menjadi bagian-bagian yang 

terpisah. Jika perselisihan serupa terjadi pada 
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mal ghairul gismah diselesaikan melalui 

pembagian atas dasar kerelaan masing-masing 

pihak.  

Kedua, persekutuan tethadap mal ghairul qismab 

yang belum ditentukan bagian masing-masing, 

maka pemilik bagian tersebut sah melimpahkan 

pemilikan tersebut kepada orang lain. Terhadap 

malul gismah, pemberian seperti di atas tidak sah 

sebelum dilakukan pembagian lebih dahulu.  

Ketiga, biaya perawatan terhadap malul-gismah 

yang berupa harta tidak bergerak yang dimiliki 

secara berserikat yang dikeluarkan oleh seorang 

pemilik tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin 

pemilik lainnya berlaku sebagai pembiayaan 

sukarela yang tidak dapat dimintakan ganti 

kepada pemilik lainnya. Hal serupa (penuntutan 

ganti) dapat dilakukan pada pembiayaan atas 

mal ghairul qismah. 

8.  Harta untuk Peruntukannya (Malul Khas dan 

Malul ‘Amm ) 

Dari segi sifat peruntukkannya, harta dibedakan 

menjadi malul khas (harta pribadi) dan malul 

‘Amm (harta masyarakat umum), Yang 

dimaksudkan dengan malul khas adalah harta 

benda yang dimiliki oleh pribadi seseorang dan 

orang lain tercegah menguasai atau 

memantaatkannya tanpa seizin pemiliknya. 

Sedang yang dimaksudkan dengan malul ‘amm 

adalah harta benda yang menjadi milik 
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masyarakat yang sejak semula dimaksudkan 

untuk kemaslahatan dan kepentingan umum.’ 

Demi dan atas nama kepentingan masyarakat 

negara dapat menetapkan sumber-sumber alam 

yang menyangkut kepentingan masyarakat luas 

dikuasai oleh negara. Laut, hutan, tanah, segala 

sumber tambang dan lain sebagainya yang 

secara tegas telah dinyatakan sebagai kekayaan 

milik negara tidak dapat dikuasai untuk 

dijadikan sebagai milik pribadi. Demikian juga 

harta pribadi yang oleh pemiliknya telah 

ditetapkan sebagai harta milik umum melalui 

wakaf dan harta pribadi yang oleh pemilik telah 

diserahkan untuk kepentingan umum. Benda 

yang belum dikuasai oleh pemilik lain baik 

milik pribadi atau milik umum dalam 

terminologi fikih muamalah disebut al mubahat 

(benda bebas). Benda-benda jenis mubahat ini 

dapat dikuasai menjadi milik pribadi dengan 

syarat tidak merusak lingkungan.  

Malul khas dapat berubah menjadi malul ‘amm, 

demikian juga sebaliknya karena sebab-sebab 

sebagai berikut: 

1. Karena kehendak pemiliknya dan 

penguasanya, seperti sebidang tanah untuk 

masjid atau sebidang tanah untuk peku- 

buran, sebelum diperuntukkan bagi 

kepentingan umum adalah tergolong 
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sebagai malul-khas yang dikuasai oleh 

pemiliknya. Demikian juga pemerintah 

berhak melelang harta umum sehingga 

malul ‘amm tersebut berubah menjadi milik 

pribadi atau malul khas,  

2. Karena ketetapan syara’ atau karena 

undang-undang seperti pembebasan tanah 

hak milik untuk kepentingan umum, 

penguasaan negara atas hak milik untuk 

fasilitas umum seperti untuk pasar, jalan 

dan lain sebagainya.  

Dengan demikian malul ‘amm (harta milik 

masyarakat umum) meliputi:22 

a. Harta yang diperuntukkan bagi 

kemaslahatan bersama, seperti 

berbagai fasilitas umum.  

  b. Harta atau kekayaan negara yang 

hanya dapat dieksploitasi untuk 

kepentingan negara atau untuk 

kepentingan masyarakat umum 

c. Harta pribadi yang manfaatnya 

diperuntukkan bagi kepentingan 

umum.  

Pembedaan jenis harta seperti ini 

menimbulkan beberapa konsekuensi 

hukum sebagaimana berikut ini:  

                                                 
22Ghufron A. Mas”adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 30..   
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Pertama, malul khas dapat ditasharrutkan 

oleh pemiliknya secara bebas melalui cara-

cara perikatan yang dibenarkan oleh syara’, 

sedang malul ‘amm tidak dapat ditasharruf 

secara bebas,  

Kedua, apabila seseorang mempergunakan 

malul ‘amm tanpa kesepakatan pihak-pihak 

yang berwenang untuk kepentingan 

pribadi, misalnya untuk tanggungan utang, 

maka ia dapat dituntut untuk membayar 

ganti rugi.  

Ketiga, malul ‘amm tidak dapat dibebaskan 

oleh seseorang, meskipun oleh pribadi 

seorang penguasa sekalipun dengan ganti 

rugi, kecuali demi dan atas nama 

kepentingan umum yang lebih besar. 

2.  Fungsi harta antara lain; 

a. Menyempurnakan pelaksanaan ibadah  

yang khusus(mahdah),23 sebab untuk 

beribadah diperlukan alat-alat  seperti 

kain untuk menutup aurat dalam 

pelaksanaan shalat, bekal untuk ibadah 

haji, zakat, sedeqah dan hibah. 

b. Meningkatkan ketaqwan kepada Allah 

swt. 

c. Meneruskan kehidupan dari satu priode 

ke priode berikutnya 

                                                 
23  
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d. Menyelaraskan kepntingan duniawi dan 

akhirat. 

e. Mengembangkan dan meningkatkan 

ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa 

biaya akan terasa sulit. 

3. Pemanfaatan Harta 

Dalam Islam, harta merupakan amanah atau 

titipan yang Allah berikan pada manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Harta 

yang merupakan mutlak milik Allah tersebut 

dalam pengembangan dan pemanfaatannya 

haruslah sesuai dengan syariat yang sudah 

ditentukan. Dengan harta, tak banyak manusia 

yang dibutakan oleh gemerlapnya dunia dan lupa 

akan tujuan diberikannya harta tersebut, seperti 

pada kasus korupsi dan penipuan lainnya yang 

terus mengalami peningkatan. pemanfaatan harta 

yang sesuai menurut pemanfaatannya haruslah 

digunakan untuk hal yang tidak dilarang dalam 

Islam yaitu terhindar dari perbuatan tabdzir (boros), 

dan ishraf (berlebihan). 

 

 

D. LATIHAN  

1. Jelaskan pengertian harta menurut bahasa dan 

istilah ! 

2. Jelaskan fungsi-fungsi harta yang Anda ketahui ! 

3. Uraikan tentang pemanfatan harta ! 
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BAB III 

KONSEP HAK (Al-Hukuk) 

A. DESKRIPSI MATA KULIAH  

Fikih  Muamalah adalah mata kuliah yang 

mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan 

antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 

instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa 

syari’ah dan hukum sebagai bekal untuk 

mengembangkan konsep dasar  hukum ekonomi syariah 

(fikih muamalah) baik dalam dunia bisnis, dunia 

perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan 

syari’ah.Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar 

tentang konsep  fikih muamalah dan ruang lingkupnya 

B. PENDAHULUAN 

a. Gambaran mata kuliah yang akan dibahas 

Pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah konsep hak (al-Hukuk) dengan uraian pada 

pengertian hak, akibat hukum suatu hak dan 

pembagian hak.  

b.  Pedoman mempelajari materi 

Pada pembahasan materi ini menggunakan metode 

artikulasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Penyampaian kompetensi oleh dosen yang akan 

dicapai 

b. Materi disampaikan sebagaimana biasanya 
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c. Penugasan kepada mahasiswa untuk 

mengulangi materi yang belum dimengerti  

c. Tujuan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran ini tujuan yang akan dicapai 

adalah mahasiswa mampu memahami konsep  

hak (al-Hukuk) 

d. Kegiatan Pembelajaran 

Dalam satuan bahasan ini, kegiatan pembelajaran 

yang pelaksanaanya menggunakan metode self 

direct learning yaitu sebuah cara dalam 

pembelajaran dimana mahasiswa melakukan 

pembelajaran dengan inisiatifnya sendiri. 

 

C. KONSEP HAK (AL-HUKUK) 

1. Pengertian Hak (al-Hukuk) 

Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang 

secara etimologi mempunyai beberapa makna 

antara lain yaitu :  

a.  Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman 

Allah dalam surat QS.Yasin/36: 7 . 

 

لْ ْحَقْ ْلقَدَ ْ ٰٓىْال قوَ  ثرَِهِمْ ْعَل  مْ ْاكَ  نَْْلَْْفهَ  مِن و  ٧ْْي ؤ 

Terjemahnya:  

Sungguh, benar-benar berlaku perkataan 

(ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka 

mereka tidak akan beriman.24 

                                                 
24Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: 

PT. Karya Toha Putra, 2012), h. 287.  
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b. Hak juga bermakna menetapkan atau 

menjelaskan sebagaimana terdapat dalam Qs.  

Al-Anfal/8:8. 
نَْ ْكَرِهَْْوَلوَْ ْال باَطِلَْْوَي ب طِلَْْال حَقْ ْلِي حِقْ  و  رِم  ج  ٨ْْال م 

Terjemahnya: 

Agar Allah menetapkan yang hak (agama Islam 

dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun para 

pendosa tidak menyukainya.25 

c. Hak memiliki juga arti kebenaran dapat 

diketahu dalam QS. Yunus/10:35. 

 
نْ ْش رَكَاۤىِٕك مْ ْمِنْ ْهَلْ ْق لْ  دِيْٰٓ ْم  ِْ ْالِىَْي ه  دِيْ ْاٰللّ ْْق لِْْال حَق  ِْ ْيهَ  دِي ْْٰٓافَمََنْ ْلِل حَق  ْي ه 

نْ ْي ت بعََْْانَْ ْاحََقْ ْال حَق ِْْالِىَ ْْامَ  ي ْْٰٓل  ْْٰٓيهَِد ِ ىْ ْانَْ ْالِ  د  نَْْكَي فَْْلكَ م ْ ْفمََاْي ه  و  ك م  ْتحَ 

٣٥ْ

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah di antara 

sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada 

kebenaran?” Katakanlah, “Allah membimbing pada 

kebenaran.” Maka, apakah yang membimbing pada 

kebenaran lebih berhak diikuti ataukah yang tidak 

mampu membimbing bahkan perlu dibimbing maka 

mengapa kamu (berbuat demikian). Bagaimanakah kamu 

memberi keputusan.26 

Secara terminologis terdapat beberapa pengertian 

hak  adalah himpunan kaidah dan nash-nash syari’at yang 

harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan manusia 

                                                 
25Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h.332.  
26Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya,h. 631.  
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baik yang berkaitan perorangan maupun yang berkaitan 

dengan harta-benda.27  

Kata kunci dalam definisi di atas adalah kaidah dan 

nash syar’iyyah. Term ini sangat dekat dengan kata kunci 

dalam definisi hukum, yakni khitab al-Syari. Sehingga 

sebagian ahli memahami hak sebagaimana pemahaman 

mereka terhadap hukum. Definisi yang disampaikan di 

atas juga menggambarkan pemahaman yang demikian. 

Jika diperhatikan definisi di atas lebih menekankan fungsi 

syari’at atau aturan hukum sebagai sumber rujukan hak. 

Jika tidak ada syari’at dan aturan hukum niscaya tidak 

ada hak. Dengan demikian definisi di atas lebih 

menekankan aspek sumber atau sandaran hak, dan belum 

menggambarkan substansi hak. Definisi yang lebih 

menggambarkan substansi hak adalah kewenangan atas 

sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas sesorang untuk 

orang lain.28 

Berdasarkan definisi ini terdapat dua substansi hak: 

Pertama, hak sebagai kewenangan atas sesuatu/barang’ 

yakni hak yang berlaku atas benda (disebut hak ‘aini) 

seperti hak milik (milkiyah), hak penguasaan atas benda, 

harta perwalian atas harta dan lain sebagainya. Kedua, 

hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain. 

Substansi hak yang terbebankan pada orang lain (disebut 

hak syahshi) ini dapat dipahami sebagai taklif baik yang 

bersumber dari syara’ seperti hak istri yang terbebankan 

pada suami, hak anak yang terbebankan pada orang tua 

                                                 
27Ahmad Mustafa  Zarqa, al-Madkhal al Figh al-Am, h.9.   
28 Ahmad Mustafa  Zarqa, al-Madkhal al Figh al-Am, h.9. 
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dan lain sebagainya, maupun yang bersumber dari akad 

seperti hak buruh atas upah, hak pelunasan hutang, hak 

yang timbul dari akad jual-beli, sewa-menyewa dan lain 

sebagainya.  

Musthafa Ahmad al-Zarqa’ berusaha 

menggabungkan aspek syariyyah sebagai sumber hak dan 

aspek substansial hak dalam definisi yang 

disampaikannya, yaitu: hak keistimewaan (ikhtishash) 

yang dengannya syara’ menetapkan kewenangan atau 

otoritas (al-syulthah) dan beban (taklif).Jika dikaitkan 

dengan dua definisi yang terdahulu, maka term ikhtishash 

(keistimewaan) yang dimasudkan dalam defenisi yang 

disampaikan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa’ dengan 

sendirinya berupa dua hal, yaitu kewenangan atas sesuatu 

dan keharusan atas seseorang. Kedua keistimewaan 

tersebut bersumber dari syara’ (ketetapan Allah, yang 

dalam bahasa sosiologis dapat berarti aturan hukumatas 

dasar kesepakatan bersama). 

Dalam konsep hak perlu dibedakan antara hak dan 

iltizam karena keduanya memiliki makna yang serupa. 

Substansi hak sebagai taklif atau keharusan yang 

terbebankan pada pihak lain dari sisi penerima 

dinamakan hak‘, sedang dari sisi pelaku disebut iltizam. 

Secara harfiyah iltizam artinya “keharusan atau 

kewajiban”. Sedang secara istilahiyah s/tizam adalah 

akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain 

berbuat memberikan sesuatu, atau melakukan suatu 

perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Pihak yang 

terbebani oleh hak orang lain dinamakan multazim, sedang 
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pemilik hak dinamakan multazam lahu atau shahibul haqq. 

Jadi antara hak dan iltizam keduanya terkait dalam satu 

hubungan timbal-balik, persis sebagaimana hubungan 

timbal-balik antara perbuatan menerima dan memberi. 

Dari sisi penerima dinamakan hak, sedang dari sisi 

pemberi dinamakan iltizam.  

Dalam akad muawwadhah (saling menerima dan 

melepaskan) hak dan iltizam berlaku pada masing masing 

pihak. Misalnya dalam akad jual-beli, penjual berstatus 

sebagai multazim sekaligus sebagai shabibul haq. Demikian 

juga halnya pihak pembeli. Hal yang seperti ini juga 

berlaku pada akad ijarah. Dengan demikian pihak-pihak 

yang terlibat dalam akad mu’awwadhah masing-masing 

mempunyai hak sebagai imbangan atas kewajiban yang 

dibebankan kepadanya atau masing-masing mempunyai 

kewajiban sebagai imbangan atas hak yang diterimanya. 

Di muka telah disampaikan bahwasanya syari’at dan 

aturan hukum merupakan sumber adanya suatu hak. 

Keduanya sekaligus merupakan sumber utama iltizam. 

Sumber iltizam yang lain adalah; 

1. Akad, yaitu kehendak kedua belah pihak (iradah al-

‘aqidain) untuk melakukan sebuah perikatan, seperti 

akad jual-beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.  

2.  Iradah al-munfaridah (kehendak sepihak, seperti 

ketika seseorang menyampaikan suatu janji atau 

nadzar.  

3. Al-fi'lun nafi’ (perbuatan yang bermanfaat), seperti 

ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi 

yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan. 
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Maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas 

kemampuannya.  

4. Al-fi’lu al-dharr (Perbuatan yang merugikan), seperti 

ketika seseorang merusak atau melanggar hak atau 

kepentingan orang lain, maka ia terbebani oleh iltizam 

atau kewajiban tertentu.  

 Iltizam adakalanya berlaku atas harta-benda 

terhadap hutang (al-dain), dan terhadap perbuatan (al-fi’il). 

Iltizam terhadap harta-benda harus dipenuhi dengan 

menyerahkan harta-benda kepada multazam-lahu., 

seperti keharusan penjual menyerahkan barang kepada 

pembeli dan keharusan pembeli menyerahkan uang 

kepada pihak penjual. Iltizam terhadap hutang pada 

prinsipnya harus dipenuhi oleh orang yang berhutang 

secara langsung, namun dalam kondisi tertentu hukum 

Islam memberikan beberapa alternatif pemenuhan iltizam 

ini, Misalnya melalui cara:  

1. Hawalah, yakni pengalihan iltizam (dalam hal 

ini adalah keharusin membayar hutang) kepada 

orang lain (pihak ke tiga), secara sederhana 

dapat diilustrasikan sebagai berikut: memberi 

pinjaman (hutang) kepada B, sedang B 

mempuny piutang pada C. Ketika B tidak 

mampu membayar hutangnya kepada A, maka 

ia bisa mengalihkan beban hutang tersebut 

kepada C, d engan demikian C harus membayar 

hutangnya pada A, sedang C secara hukum 

tidak lagi berhutang kepada B. Prinsip hawalah 

ini banyak dipraktekkan dalam kehidupan 
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moderen, Misalnya, seorang nasabah yang 

memiliki piutang kepada pihak ketiga 

memindahkan piutang tersebut kepada bank, 

Pihak bank lalu membayar piutang tersebut lalu 

bank menagih kepada pihak ketiga. 

Pembayaran dengan kartu kredit sesungguhnya 

juga merupakan contoh penerapan sistem 

hawalah, di mana pihak pembeli mengalihkan 

pembayaran kepada pihak bank lalu pihak bank 

menagihnya atau dengan mengurangi 

tabungannya secara langsung.  

2. Kafalah (mengumpulkan, menjamin, dan 

menanggung), yaitu jaminan yang diberikan 

oleh pihak penanggung (al-Rafil) kepada pihak 

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, 

yakni pihak yang ditanggung (al-makful). Dalam 

hawalah terjadi pengalihan hutang, sedangkan 

yang terjadi dalam kafalah adalah’ pengalihan 

iltizam, bukan pengalihan butang. Melalui 

kafalah pihak ketiga (misalnya perbankan) tidak 

berhak menagih kepada makful, sebaliknya 

penagihan hutang tersebut harus ditujukan 

kepada al-kafil. Pihak kafil hanya 

bertanggungjawab dalam pelunasan hutang dan 

tidak bertanggung jawab melunasinya. 

3. Taqashi, suntu keadaan di mana orang 

berpiutang terhalang menagih piutangnya 

karena ia sendiri berhutang kepada orang yang 

berpiutang kepada dirinya. Dalam kondisi 
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seperti masing-masing hanya terhalang untuk 

menuntut hak tagihan, namun mereka tetap 

terbebani dengan ltizam masing-masing.  

Iltizam atas suatu perbuatan harus dipenuhi 

melalui suatu perbuatan yang menjadi mahallul iltizam, 

seperti kewajiban seorang buruh (musta’jir) dalam akad 

sarah harus dipenuhi dengan melakukan pekerjaan 

tertentu, atau kewajiban orang yang meminjam barang 

(musta’ir) dalam akad ‘ariyah harus dipenuhi dengan 

perbuatan mengembalikan barang yang dipinjam kepada 

pemiliknya.  

2. Akibat Hukum Suatu Hak  

Pertama, Perlindungan Hak. Pada prinsipnya Islam 

memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. 

Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. 

Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka 

pemilik hak dapat menuntut ganti atau kompensasi 

(denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi 

perselisihan dalam pemenuhan hak maka pihak 

pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu 

agar memenuhi hak orang lain. Perlindungan hak dalam 

ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran dan 

prinsip keadilan, Demi keadilan diperlukan kekuatan atau 

kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya 

hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan 

pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Namun atas 

dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam 

menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan 



34 

 

bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya, 

khususnya terhadap orang. orang yang dalam kondisi 

kesulitan. Misalnya, dalam pemenuhay hak piutang, 

firman Allah QS. al-Baqarah/2:  280.  

رَة ْْذ وْ ْكَانَْْوَاِنْ  ىْفنَظَِرَة ْْع س  ْْمَي سَرَة ْْالِ  اْوَانَْ ۗ  ْك ن ت مْ ْاِنْ ْل ك مْ ْخَي رْ ْتصََد ق و 

نَْ و  ٢٨٠ْْتعَ لمَ 

Terjemahnya: 

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, 

berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh 

kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu 

lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).29 

Kedua, Penggunaan Hak. Pada prinsipnya Islam 

memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk 

mempergunakan haknya sesuai dengan kehendaknya 

(‘radab) sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at 

Islam. Atas dasar prinsip ini pemilik hak dilarang 

mempergunakan haknya untuk bermaksiat, seperti 

menghamburkan untuk berjudi dan mabuk-mabukan. 

Dalam pandangan Islam perbuatan tersebut hukumnya 

haram dan pelakunya dipandang berdosa.  

Kebebasan menggunakan hak selain dibatasi dengan 

“tidak bertentangan dengan syari’at Islam” juga dibatasi 

sepanjang “tidak melanggar hak atau merugikan 

kepentingan orang lain”. Prinsip perlindungan hak dalam 

Islam, sebagaimana telah disinggung di muka, berlaku 

                                                 
29Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h.54.  
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pada dan untuk semua orang. Sehingga perlindungan 

kebebasan dalam penggunaan hak pribadi harus sejalan 

dan seimbang dengan perlindungan hak orang lain, 

terutama perlindungan hak masyarakat umum. Jika 

dalam menggunakan haknya seseorang bebas melanggar 

hak orang lain atau hak masyarakat umum, maka 

sungguh telah terjadi pemahaman yang keliru terhadap 

prinsip perlindungan dan kebebasan hak, yakni 

pemahaman kebebasan dan perlindungan hak secara 

tidak seimbang. Hak sendiri harus dilindungi sedang hak 

orang lain tidak perlu dilindungi. Perlindungan hak tidak 

boleh tidak menghendaki perlindungan .atas hak orang 

lain dan hak masyarakat umum. Demikian juga kebebasan 

menggunakan hak tidak boleh tidak menghendaki 

perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain. Yang 

demikian inilah pemahaman yang utuh dan seimbang. 

Dan inilah kebebasan dan perlindungan hak yang sejati, 

mengarah terbentuknya prinsip keadilan yang diajarkan 

Islam. Penggunaan hak secara berlebihan yang 

menimbulkan pelanggaran hak dan kerugian terhadap 

kepentingan orang lain maupun terhadap hak dan 

kepentingan masyarakat umum dalam hukum Islam 

disebut ta‘assuf fi isti’malil haq.  

 Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan menegenai 

ta’assuf fi isti’malil Haqq. Ta’assuf fi isti’malil Haqq 

ditegaskan oleh ajaran Islam sebagai perbuatan terlarang 

dan tercela (haram). Dalil yang menunjukkan larangan 

terhadap ta’assuf fi isti’malil Haqq antara lain, dalam QS.al-

Baqarah/2:231. 
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ه نْ ْاجََلهَ نْ ْفبَلَغَ نَْْالن سَِاۤءَْْطَل ق ت مْ ْوَاِذاَ سِك و  فْ ْفاَمَ  و  ه نْ سَر ِْْاوَْ ْبِمَع ر  و  ْح 

ف  ْ و  ه نْ ْوَلَْْبِمَع ر  سِك و  اْضِرَارًاْت م  ْْل ِتعَ تدَ و  لِكَْْي ف علَْ ْوَمَنْ ۗ  ْظَلمََْْفقَدَ ْْذ 
ْْنفَ سَهْ  اْوَلَْۗ  تِْْتتَ خِذ و ٰٓ ي  وًاْاٰللِّْْا  اْه ز  و  اذ ك ر  ْْٰٓعَليَ ك مْ ْاٰللِّْْنِع مَتَْْو  ْانَ زَلَْْوَمَا

نَْْعَليَ ك مْ  بِْْم ِ مَةِْوَال حِْْال كِت  اْاٰللَّْْوَات ق واۗ ْْبهِْ ْيعَِظ ك مْ ْك  و ٰٓ لمَ  ْبِك ل ِْْاٰللَّْْانَْ ْوَاع 

ءْ  ٢٣١ْْْࣖعَلِي مْ ْشَي 

Terjemahnya: 

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga 

(hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka 

dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan 

cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) 

mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu 

melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia 

sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu 

jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan 

ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang 

telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-

Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran 

kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.30  

Berdasar dengan ayat diatas, suami dilarang 

menggunakan hak merujuk untuk menganiaya istri, 

sebagaimana yang lazim dilakukan oleh kaum lelaki di 

masa jahiliah. Kedua, firman Allah dalam QS. al-

Nisa’/4:12. 

                                                 
30Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya,h. 51. 
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ك مْ ْترََكَْْمَاْنصِ فْ ْوَلكَ مْ ْ وَاج  ْْوَلدَ ْْل ه نْ ْيكَ نْ ْل مْ ْانِْ ْازَ  ْوَلدَ ْْلهَ نْ ْكَانَْْفاَِنْ ۗ 

ب عْ ْفلَكَ مْ  اْالر  صِي نَْْوَصِي ةْ ْبعَ دِْْمِن ْ ْترََك نَْْمِم  ْْديَ نْ ْاوَْ ْبِهَآْْٰي و  نْ ۗ  ب عْ ْوَلهَ  ْالر 

ا ت مْ ْمِم  ْْوَلدَ ْْل ك مْ ْيكَ نْ ْل مْ ْانِْ ْترََك  نْ ْفلَهَ نْ ْوَلدَ ْْلكَ مْ ْكَانَْْفاَِنْ ۗ  اْالث م  ت مْ ْمِم  ْترََك 
ن ْ  نَْْوَصِي ةْ ْبعَ دِْْم ِ ص و  ْْديَ نْ ْاوَْ ْبِهَآْْٰت و  لْ ْكَانَْْوَاِنْ ۗ  رَثْ ْرَج  لةًَْْي و  رَاةَ ْْاوَِْْكَل  ْام 
ْٰٓ لهَ  تْ ْاوَْ ْاخَْ ْو  مَاْوَاحِدْ ْفلَِك ل ِْْا خ  ن ه  ْْم ِ اْفاَِنْ ْالس د س   ثرََْْكَان و ٰٓ لِكَْْنْ مِْْاكَ  ْفهَ مْ ْذ 

ىْوَصِي ةْ ْبعَ دِْْمِن ْ ْالث ل ثِْْفىِْش رَكَاۤءْ  ص  ضَاۤر ْ ْغَي رَْْديَ ن ْ ْاوَْ ْبهَِآْْٰي و  ْْم  ْوَصِي ةًْۗ 

نَْ ْْاللِّْْٰم ِ ١٢ْْحَلِي م ْ ْعَلِي مْ ْوَاٰللّ ْۗ 

Terjemahnya:  

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu 

mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta 

yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang 

mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi 

mereka (para istri) seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) 

wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-

utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun 

perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah 

dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 

(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi 

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 

harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu 

itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam 

bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang 

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan 
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tidak menyusahkan (ahli waris) Demikianlah ketentuan 

Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.31 

Berdasarkan ayat diatas, seseorang tidak membuat 

wasiat apabila me. nimbulkan madharat terhadap abli 

warisnya, sekalipun wasiat hak bagi setiap pemilik harta-

benda”, Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

Sa’ad bin Abi Wagas, ia berkata” aku bertanya kepada 

Nabi Muhammad SAW, artinya kurang lebih sebagai 

berikut: “Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang 

kaya, aku tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang 

anak wanita, bolehkah aku bershadagah 2/3 dari 

hartaku?”. Nabi menjawab: “Tidak!”. Aku bertanya lagi 

kepadanya: “Bagaimana jika aku bershadaqah dari 

hartaku?”. Nabi menjawab: “Tidak!”. Aku bertanya lagi 

kepadanya: “bagaimana jika aku bershadaqah dengan 1/3 

dari hartaku?”. Nabi menjawab: “Ya boleh, sepertiga 

adalah cukup banyak. Sungguh jika engkau tinggalkan 

ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih 

baik daripada jika engkau meninggalkan mereka dalam 

keadaan miskin sehingga mereka meminta-minta kepada 

orang lain.32  Hadis ini menafsirkan keumuman surat al-

Nisa’ ayat 12, bahwasanya 1/3 harta merupakan batas 

maksimal hak kebebasan wasiat yang tidak menimbulkan 

kemadaratan terhadap abli waris, Namun pada 

prinsipnya hadis tersebut melarang berwasiat yang 

                                                 
31Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya,h. 74.  
32Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy, Subul al-Salam, Jilid II 

(Maktabah Dahlan, tt ), h104. 
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menim bulkan kerugian atau resiko besar terhadap alli 

waris, Jika pada kenyataannya tidak menimbulkan 

madbarat terhadap abli waris, misalnya ahli warisnya 

kaya dan dilakukan atas izin mereka, maka berwasiat atas 

seluruh harta-benda tentu tidak tergolong ta’assuf fi 

isti’malil Haqq. Selain didasarkan dalil-dalil sebagaimana 

sebelumnya, larangan terhadap ta’assuf fi isti’malil Haqq 

didasarkan pada dua pertimbangan prinsip.  

Pertama, pada prinsipnya kebebasan dalam Islam 

tidaklah bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang 

bertanggung jawab. Yaitu kebebasan mempergunakan 

hak yang disertai sikap tangeung jawab atas terpelihara 

hak dan kepentingan orang lain. Pelaksanaan kebebasan 

secara mutlak menimbulkan konsekuensi kebebasan 

melanggar hak dan kepentingan orang lain. Hal yang 

demikian ini tentunya hanya akan menimbulkan 

perselisihan dan permusuhan antar sesama manusia. 

Tentunya kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan 

risalah Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.  

Kedua, prinsip tauhid mengajarkan bahwasanya 

Allah SWT. adalah pemilik hak yang sesungguhnya, 

sedang hak yang dimiliki manusia merupakan amanat 

Allah yang harus dipergunakan sebagaimana yang 

dikehendaki-Nya. Dalam bahasa sosiologis kehendak 

Allah dapat diterjemahkan sebagai “kepentingan atas 

terpeliharanya kemaslahatan publik (al-maslabat al-

‘ammab)”. Oleh karena itu penggunaan hak sama sekali 

tidak boleh melanggar hak atau kepentingan masyarakat 



40 

 

umum.Perbuatan yang tergolong ta’assuf fi isti’malil Haqq 

adalah sebagai berikut; 

1. Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya 

mengaki. batkan pelanggaran terhadap hak orang lain 

atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan 

orang lain. Seperti kesewenangan dalam 

menggunakan hak rujuk dan hak wasiat sebagaimana 

telah dicontohkan di muka.  

2. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak 

disyari’atkan dan tidak sesuai dengan tujuan 

kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan 

haknya tersebut. Misalnya seseorang melakukan akad 

nikah tahlil. Dalam hal ini Rasulullah SAW. bersabda: 

“Allah melaknat orang yang melakukakan nikah tahlil 

(muhallil) dan yang memanfaatkan nikah tahlil 

(muhallallah  

3. Apabila seseorang mempergunakan haknya untuk 

kemaslahatan pribadinya tetapi mengakibatkan 

madharat yang besar terhadap pihak lain atau 

kemaslahatan yang ditimbulkannya sebanding dengan 

mudharat yang ditimbulkannya baik terhadap 

kepentigan pribadi orang lain lebih-lebih terhadap 

kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini Nabi 

Muhammad SAW. bersabda: “Jangan (ada dia antara 

kamu) melakukan aniaya dan jangan ada pula yang 

teraniaya”. Misalnya praktek ihtikar (penimbunan), 

Nabi muhammad SAW. bersabda “Tidak ada orang 

yang melakukan ihtikar kecuali ia pendosa besar”. 
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4. Apabila seseorang mempergunakankan haknya tidak 

sesuai dengan  tempatnya atau bertentangen dengan 

adat kebiasaan yang berlaku serta menimbutkaa 

mudharat terhadap pihak lainnya, misalnya 

membunyikan tape-radio dengan suara yang tinggi 

sehingga menggangu ketentraman para tetangga, 

kecuali hal tersebut menjadi adat kebiasaan suatu 

masyarakat, misalnya orang berprofesi sebagai 

pemasang pengeras suara.  

5. Apabila seseorang mempergunaken haknya secara 

ceroboh (tidak hati-hati) sehingga mengakibatken 

mudharat terhadap pihak lain.  

Pelanggaran hak dan kepentingan orang lain atau 

masyarakat umum, sebagaimana diuraikan di atas, 

sedapat mungkin harus hindarkan melalui upaya-upaya 

prevemif, yakai mencegah segala kemungkinan terjadi 

pelanggaran terbadap hak dan kepentingan orang lain 

maupun masyarakat umum. Namun, apabila ta‘assuf fi 

isti’malil haq sebagaimana diuraikan di atas benar-benar 

telah terjadi, dapat diambil beberapa alternatif tindakan 

sebagai berikut; 

1. Menghilangkan atau melenyapkan segala hal yang 

nyata-nyata telah menimbulkan madbarat kepada 

pihak lain. Misalnya dengan menghentikan 

pembangunan atau merobohkan bangunan yang 

menghalangi pihak tetangga mempergunakan hak 

irtifaq mereka.  
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2. Membayar ganti atau kompensasi (denda) sepadan 

dengan kegian atau resiko yang diakibatkan olch 

perbuatan ta’assuf fisti’malil haq.  

3.  Membatalkan perbuatan tersebut, seperti 

membatalkan akad nikah tahlil, membatalkan wasiat 

yang menimbulkan mudharat. 

4.  Menghentikan perbuatan tersebut, seperti 

menghentika, perbuatan yang menggangeu 

ketentraman masyarakat.  

5.   Memberlakukan sanksi hukuman (ta’zir).  

6. Mengambil tindakan paksa terhadap pelaku untuk 

melakukan sesuatu agar kerugian atau resiko yang 

ditimbulkan cepat berakhir. Seperti memaksa pelaku 

ihtikar menjual barang yang ditimbunnya.  

 

3. Pembagian  Hak  

Dalam fikih, hak secara garis besarnya dibedakan 

menjadi dua: (1) hak maliy, yakni hak yang berkaitan 

dengan harta-benda, seperti milkiyah (hak milik), dan (2) 

hak gahriru maliy, yakni hak tidak berkaitan dengan harta 

benda, seperti hak seorang wali terhadap pemeliharaan 

anak kecil. Yang menjadi obyek pembahasan fikih 

mu’amalah adalah hak yang berkaitan dengan harta 

benda. Berikut ada akan diuraian pembagian hak; 

a. Hak Allah dan Hak Manusia 

Dari segi pemiliknya hak atau dari segi sifat 

pemanfaatannya, hak dibedakan menjadi Hak Allah dan 

Hak manusia. Hak Allah adalah hak yang 
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kemanfaatannya ditujukan untuk melindungi 

kepentingan umum (al-mashlahah al-‘ammah). Hak ini 

dihubungkan dengan Asma Allah karena 

kemanfaatannya yang sangat besar untuk melindungi 

kepentingan publik. Segala bentuk peribadatan dalam 

Islam, dan segala bentuk aturan untuk melindungi 

ketertiban umum seperti aturan sanksi pidana tergolong 

hak Allah.  

Hak Allah yang berupa peribadatan melekat pada 

setiap individu karenanya tidak dapat diwakilkan, sedang 

hak Allah yang berupa sanksi pidana tidak dapat 

digugurkan melalui perdamaian (al-shulhuh) juga tidak 

dapat digugurkan melalui pemaafan. 

Hak-hak Allah yang berupa sanksi pidana ini juga 

melekat pada setiap individu karena tidak dapat 

diwariskan kepada ahli waris. 

Hak manusia adalah hak yang ditujukan untuk 

melindungi kepentingan manusia secara pribadi-pribadi 

sebagai pemilik hak. Contoh hak manusia yang paling 

penting adalah milkiyah (hak milik). Hak manusia inilah 

yang menjadi obyek bahasan fikih muamalah, 

sebagaimana yang tersirat dalam pengertian fikih 

muamalah” yang telah disampaikan sebelumnya. 

Pelanggaran terhadap hak ini dapat digugurkan melalui 

permaafan dan perdamaian atau melalui ganti rugi, serta 

dapat diwariskan.  
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Selain pembagian dua jenis hak di atas, kebanyakan 

dalam kitab-kitab fikih terdapat jenis hak yang ketiga 

yaitu hak berserikat antara Hak Allah dan Hak Manusia. 

Jenis hak ini secara konseptual dapat dipahami sebagai 

sebuah hak yang pada satu sisi ditujukan untuk 

melindungi kepentingan umum sekaligus untuk 

melindungi kepentingan pribadi. Jika demikian maka 

sesungguhnya pada setiap hak Allah terdapat juga 

perlindungan kepentingan pribadi, dan pada setiap hak 

manusia terdapat juga perlindungan terhadap 

kepentingan umum. Karena sesungguhnya antara dua 

kepentingan tersebut tidak dapat dipisahkan, dan 

perlindungan terhadap salah satu di antara kedua 

kepentingan tersebut mengandung perlindungan 

kepentingan lainnya. Namun, pada kenyataannya, hak 

Allah dan hak manusia, sekalipun saling terkait, 

keduanya merupakan dua hak yang masing-masing 

mempunyai sifat yang berbeda sehingga sangat sulit 

dibayangkan yangkan kedua jenis hak yang berbeda ini 

bersatu atau berserikar. Kenyataan yang terjadi bukan 

persekutuan dua hak melainkan persekutuan kasus. 

Artinya pada satu kasus terjadi pelanggaran dua hak 

sekaligus. Misalnya, pada kasus pencurian terjadi 

pelanggaran hak Allah (larangan mencuri untuk 

melindungi ketertiban umum), sehingga sanksi pidana 

pencurian tidak dapat digugurkan atau dimaafkan. Pada 

sisi lain terjadi pelanggaran terhadap hak manusia, yakni 

hak milik kebendaan. Pemilik hak milik ini dapat men 
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gugurkan hak menuntut kerugian atau denda melalui 

permaafan atau perdamaian.  

b. Hak Syahsy dan Hak ‘Ainiy  

Dari segi substansinya hak dibedakan menjadi hak 

syahsy (hak atas orang) dan hak ‘anry (hak atas benda). 

Pembagian hak dari sisi substansinya ini tersirat dalam 

pengertian hak sebagaimana disampaikan sebelumnya.” 

Hak syahsy adalah suatu keharusan yang ditetapkan oleh 

syara’ terhadap seseorang (pribadi) untuk kepentingan 

orang (pribadi) lainnya. Dalam hak syahsy terdapat dua 

pihak yang saling berhadapan: Pertama adalah pihak 

yang mempunyai kewajiban (multhazim), dan dalam akad 

mu’awwadah ia sekaligus mempunyai hak atas pihak lain 

sebagai imbangan atas kewajiban yang dibebankan 

kepadanya. Kedua adalah pihak yang mempunyai hak 

(multazam lah, atau disebut juga shahibul haq), dan dalam 

akad mu’awwadah ia sekaligus terbebani suaru kewajiban 

sebagai imbangan atas hak. 

Hubungan antara kedua pihak tersebut terjadi 

berdasarkan iredch (penyataan kehendak) baik iradah dua 

pihak (disebut akad) atau iradah sepihak seperti janji atau 

nadzar. Selain itu, hubungan antara kedua pihak bisa 

terjadi atas dasar keputusan svara’, misalnya hubungan 

hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Hak ‘ainy 

adalah kewenangan (al-syulthah) dan keistimewaan (al-

ikhtishash) yang timbul karena hubungan antara seseorang 

dengan benda tertentu secara langsung. Contoh hak ‘ainy 

yang terpenting adalah hak milik atau milkiyah. Seorang 
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pemilik benda mempunyai kewenangan dan 

keistimewaan secara langsung (otomatis) atas harta-benda 

yang dimilikinya. Ia memiliki kewenangan untuk 

memanfaatkan barangnya sesuai dengan kehendaknya, 

dan memiliki keistimewaan untuk menghalangi orang 

lain memanfatkan tanpa seizin pemiliknya. Sehubungan 

dengan hak ‘ainy ini terdapat dua hal yang perlu 

diperhatikan:  

Pertama, obyek hak ‘ainy harus berupa benda 

kongkrit sehingga pemilik benda mempunyai kekuasaan 

langsung atasnya tanpa melalui perantara pihak lain. 

Apabila obyeknya tidak kongkrit, seperti pada akad jual 

beli salam, maka obyek hak yang dimiliki pihak pembeli 

berupa tanggungan atau hutang belum merupakan benda 

kongkrit. Oleh karena itu hak pembeli tersebut sebagai 

hak bukan hak ‘ainiy. Dengan demikian telah terjadi 

perubahan dari hak ‘ainy menjadi hak syahsiy. Perubahan 

seperti ini terjadi pula pada hutang-piutang dan ghasab. 

Kedua, Kewenangan (al-syulthah) dan 

keistimewaan (ikhtishash) atas benda secara langsung, 

bukan berarti benda tersebut harus selalu dalam 

kekuasaannya, tetapi bisa jadi benda tersebut pada 

kenyataan berada dalam kekuasaan orang lain, seperti 

pada wadhi’ah, sewa-menyewa atau benda yang disita 

demi kepentingan proses hukum. Sekalipun demikian 

kekuasaan pemilik benda tetap diakui secara hukum 

sebagai kekuasaan langsung. Berbeda dengan kekuasaan 

seorang penyewa atau orang yang menerima wadhi’ab. 
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Kekuasaan seperti ini bersifat tidak langsung karena 

melalui akad penguasaan yang bersifat sementara atau 

melalui penyerahan kekuasaan yang bersifat terbatas. 

Sehubungan dengan pembedaan jenis hak syahsy dan hak 

‘ainy para fuqaha menggariskan beberapa kaidah sebagai 

berikut: 

 Pertama, hak ‘aini bersifat permanen dan selalu 

mengikuti pemiliknya, sekalipun benda tersebut berada di 

tangan orang lain. Misalnya apabila harta milik seseorang 

dicuri lalu dijual kepada orang lain, maka pemilik sah 

harta tersebut dapat menuntut agar harta tersebut 

dikembalikan, bahkan kalau perlu pemilik berhak 

merampas (atau mengambil alih kekuasaan atas benda 

secara paksa). Kedua, materi hak ‘ainty dapat berpindah 

tangan sedang hak syahsy tidak dapat berpindah tangan 

melainkan melekat pada pribadi sebagai sebuah tanggung 

jawab atau kewajiban.  

 

Ketiga, hak ‘ainy gugur apabila materi (obyek) hak 

hancur atau musnah, sedang hak syahsty tidak akan 

gugur dengan hancur atau musnahnya materi, karena hak 

syahsy melekat pada diri sesorang kecuali pemilik hak 

meninggal. Misalnya, hak syahsiy dalam hutang-piutang 

barang, sekalipun barang yang dihutang hancur atau 

musnah, pemiliknya berhak menagih penulasan hutang 

tersebut. 
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Berikut akan diuraikan beberapa jenis hak ainy 

sebagai berikut: 

a. Haqq al-Milkiyah (hak milik)  

Hak milik adalah suatu hak yang memberikan 

kepada pihak yang memilikinya kekuasaan atau 

kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai 

kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil 

manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap 

pihak lain.  

b. Haqq al-Intifa’  

Haqq al-Intifa yaitu hak untuk memanfaatkan harta 

benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan 

oleh syara’.  

Wahbah al Zuhaily mencatat lima sebab yang 

menimbulkan hak intifa’: (1) melalui i’arah, (2) ijarah, (3) 

wakaf, (4) wasiat bil manfaaat dan (5) melalui ibahah.33  

c. Haqq al-irtifaq  

Haqq al-irtifaq adalah hak yang berlaku atas suatu 

benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak 

bergerak milik pihak lain. Hak irtifaq ini melekat pada 

benda-benda tidak bergerak yang saling berdampingan 

dan sama sekali tidak bergantung pada perubahan 

pemilikan atasnya. Perbedaan antara hak irtifaq dengan 

hak intifa’ antara lain adalah sebagai berikut:  

                                                 
33  
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(1) Hak irtifaq dapat berlaku untuk kepentingan 

pribadi maupun milik umum, sedang hak intifa’ 

berlaku pada pemanfaatan. 

(2)  Hak irtifaq selalu terkait dengan benda tidak 

bergerak, sedang hak intifa’ bisa berlaku pada 

benda bergerak dan tidak bergerak.  

(3) Hak irtifaq berlaku tidak terbatas dan dapat 

diwariskan, sedang hak intifa’ terbatas waktu.  

Sebab yang menimbulkan hak irtifaq adalah:  

a) al-Syirkah al-‘Ammah, seperti hubungan 

ketetanggaan dengan fasilitas umum, seperti jalan, 

sungai dan lain sebagainya.  

b) Pesyaratan tertentu yang disepakati dalam akad 

mu’awwadhah, seperti seorang penjual tanah 

membuat persyaratan kepada pembelinya atas hak 

lewat, mengalirkan air dan lain sebagainya.  

c) Kesepakatan antara tetangga untuk mengatur 

dan menertibkan hak masing-masing.  

Adapun jenis-jenis hak irtifaq yang populer dalam 

kitab-kitab fikih antara lain:”  

(1) Haq al-Syurbi, yaitu hak untuk memanfaatkan 

air untuk kepentingan pengairan tanaman, hewan 

atau untuk kepentingan minum manusia. Dalam 

kaitan dengan hak irtifaq, terdapat beberapa 

kriteria air. Air yang ditampung secara khusus oleh 

pemilikinya, maka hak irtifaq atasnya harus seizin 

pemilik air. Air kolam atau sumur atau air sungai 

di tempat terbuka baik di atas tanah pribadi 

maupun di atas tanah umum, menjadi milik 
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bersama, hak irtifak atasnya tidak diperlukan 

perizinan. Tetapi jika kolam, sumur atau sungai 

tersebut digali atau dibuat secara khusus oleh 

seseorang di atas tanahnya, maka ia menjadi 

pemiliknya, dan penggunaan hak irtifaq harus 

seizin pemiliknya. 

(2) Haqq al Majra, yaitu hak pemilik tanah yang 

jauh untuk menggunakan tanah tetangganya yang 

lebih dekat untuk mengalirkan air dari sumbernya, 

Demikianlah pemilik tanah yang lebih dekat 

dengan sumber mata air tidak boleh menghalangi 

penggunaan tanahnya untuk pengairan tanah yang 

jauh dari sumber air. 

(3) Haqq al Masil, yaitu hak memanfaatkan tanah 

orang lain untuk menyaltukan limbah keluarga ke 

tempat saluran pembuangan.  

(4) Haqq al-Murur, yaitu hak bagi pemilik tanah 

yang lebih jauh untuk melewati tanah orang lain 

yang lebih dekat. Jadi pada prinsip pemilik tanah 

yang di depan tidak boleh menimbulkan kesulitan 

bagi pemilik tanah yang ada di belakangnya, 

seperti membuat pagar atau dinding yang tidak 

dilengkapi pintu jalan. 

 (5) Haqq al-Jiwar, yaitu hak tetangga yang 

dindingnya bersebelahan atau bersatu. Dalam 

kondisi seperti ini masing-masing dapat 

memanfaatkan dinding tersebut sepanjang tidak 

menimbulkan kerugian pada pihak tetangga.  
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(6) Haqq al-Ta’ali, yaitu hak tetangga pada rumah 

susun di mana atap bangunan yang di bawah 

menjadi lantai bagi bangunan di atasnya. 

Sebagaimana pada hak jiwa, masing-masing dapat 

menggunakan fungsi atap atau lantai tersebut 

sepanjang tidak menimbulkan kerugian pihak 

lainnya.  

C.  Hak Diyaniy dan Hak Qadla'iy 

Dari segi sifat kewenangan hakim, hak dibedakan 

menjadi haq diyaniy (hak keagamaan) dan haq qadla‘iy 

(hak kehakiman). Haq diyaniy adalah hak-hak yang 

pelaksanaannya tidak dapat dicampuri atau 

diinterfensi oleh kekuasaan negara (atau kekuasaan 

kehakiman). Misalnya dalam hal hutang atau 

transaksi lainnya yang tidak dapat dibuktikan di 

depan pengadilan. Sekalipun demikian di hadapan 

Allah tanggung jawab orang berhutang tetap ada dan 

tetap dituntut melunasinya, sekalipun pengadilan 

memutuskan ia bebas dari tuntutan hutang. Sedang 

haq qadla’iy adalah seluruh hak yang tunduk di 

bawah aturan kekuasaan kehakiman sepanjang 

pemilik hak tersebut mampu menuntut dan 

membuktikan haknya di depan pengadilan. Selain 

unsur lahiriah yakni perbuatan, unsur batiniah seperti 

niat dan essensi (haqiqat) merupakan unsur penting 

dalam haq diyaniy, Sedang dalam haq qadha’iy semata 

dibangun berdasarkan kenyataan lahiriah dengan 

mengabaikan unsur niat dan hakikat suatu perbuatan. 

Maka seorang suami yang menjatuhkan talak 
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terhadap istrinya secara khata’ (ceroboh) dan tidak 

dimaksudkan secara sungguh-sungguh untuk 

menceraikannya, seorang hakim atau qadhi wajib 

memvonis hukum talak berdasarkan ungkapan 

lahiriah. Yang demikian ini merupakan hukum 

qadha’iy. Sedang hukum diyaniy bisa jadi tidak jatuh 

talaknya, karena tidak adanya niat mentalak. Oleh 

karena itu, seseorang tidak diperkenankan bermain-

main dalam urusan yang terkait dengan kedua 

hukum ini. 

 

D. LATIHAN 
1. Jelaskan pengertian hak menurut bahasa dan 

istilah ! 
2. Sebutkan jenis-jenis hak ! 
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BAB V 

KONSEP HAK MILIK (MILKIYAH) 

 

A. DESKRIPSI MATA KULIAH  

Fikih  Muamalah adalah mata kuliah yang 

mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan 

antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 

instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa 

syari’ah dan hukum sebagai bekal untuk 

mengembangkan konsep dasar  hukum ekonomi syariah 

(fikih muamalah) baik dalam dunia bisnis, dunia 

perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan 

syari’ah.Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar 

tentang konsep  fikih muamalah dan ruang lingkupnya 

B. PENDAHULUAN 

1. Gambaran mata kuliah yang akan dibahas 

Pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah konsep hak Hak Milik (al-Milkiyah) dengan uraian 

pada pengertian pengertian   hak milik, sebab-sebab 

pemilikan akibat hukum suatu hak dan macam-macam 

hak milik 

 

2.  Pedoman mempelajari materi 
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Pada pembahasan materi ini menggunakan metode 

artikulasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Penyampaian kompetensi oleh dosen yang akan 

dicapai 

b. Materi disampaikan sebagaimana biasanya 

c. Penugasan kepada mahasiswa untuk 

mengulangi materi yang belum dimengerti  

3. Tujuan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran ini tujuan yang akan dicapai 

adalah mahasiswa mampu memahami konsep  hak 

milik  (Milkiyah) 

4. Kegiatan Belajar 

Dalam satuan bahasan ini, kegiatan pembelajaran 

yang pelaksanaanya menggunakan metode self direct 

learning yaitu sebuah cara dalam pembelajaran 

dimana mahasiswa melakukan pembelajaran dengan 

inisiatifnya sendiri. 

 

C. KONSEP HAK MILIK (MILKIYAH) 

1. Pengertian Milik 

Milik secara bahasa pemilikan atas sesuatu dan 

kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya34. 

Dengan demikian milik merupakan penguasaan 

seseoran  terhadap suatu harta sehingga seseorang 

mempunyai  kekuasaan khusus terhadap sesuatu 

terse but. Dalam pembahasan bab terdahulu hak 

dibedakan menjadi dua, yakni hak syahsy dan hak 

                                                 
34Abd. Wahab Abu Sulaiman, figh al-Muamalat al-Hadisah 

(Cet.II. t.tp:Damman, 1427), 17.  
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‘ainy. Kaitan dengan pembedaan hak tersebut, maka 

milkiyah merupakan bagian terpenting dari hak ‘ainy. 

Terdapat beberapa definisi tentang hak milik atau 

milkyah yang disampaikan oleh para fugaha’, antara 

lain: Pertama, definisi yang disampaikan oleh 

Muhammad Musthafa al-Syalabi hak milik adalah 

keistimewaan (istishash) atas suatu bend yang 

menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan 

memungkinkan pemiliknya ber-tasharruf secara 

langsung atasnya selama tidak ada halangan syara.35 

Ali al-Khafifi  menyampaikan pengertian  hak milik 

adalah keistimewaan (istishash) yang memungkinkan 

pemiliknya bebas ber-tasharruf dan memanfaatkannya 

sepanjang tidak ada halangan syara’.36 Sedangkan  

Musthafa Ahmad al-Zarqa mendefenisikan milik 

adalah keistimewaan (istishash) yang bersifat 

ménghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan 

kewenangan kepada pemiliknya ber-tasharruf kecuali 

terdapat halangan.37 Wahbah Zuhailiy 

mendefenisikan hak milik adalah keistimewaan 

(ihktishas) atas suatu benda yang menghalangi pihak 

lain bertindak atasnya dan memungkinkan 

                                                 
35Mustafa Ahmad al-Salaby, al-Madkhal fi al-Ta’rif bil figh al-

Islamiya wa Qawaidul al-MilkiyahWa Uqud fihi, Jilid II( Mishr: Dar-al-

Ta’rif,1960), h. 16.  
36  
37Ahmad Mustafa  Zarqa, al-Madkhal al Figh al-Am, h. 241.  
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pemiliknya ber-tasharruf secara langsung atasnya 

selama tidak ada halangan syara .38 

Seluruh definisi yang disampaikan di muka 

menggunakan term istishash sebagai kata kunci 

milkiyah. Jadi hak milik adalah sebuah istishash 

(keistimewaan). Dalam definisi tersebut terdapat dua 

istishash atau keistimewaan yang diberikan oleh syara’ 

kepada pemilik harta ; pertama, keistimewaan dalam 

menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya 

tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Kedua, 

keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah 

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan 

iradah (kehendak)-nya dan syara’ menetapkan 

atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan 

hak.39 

Dengan demikian pada prinsipnya atas dasar 

milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai 

keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf 

(berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali 

ada halangan tertentu yang diakui oleh syara’. 

Halangan syara’ (al-mani) yang membatasi kebebasan 

pemilik dalam bertasharruf ada dua macam: 

Pertama, halangan yang disebabkan karena 

pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti 

                                                 
38Wahbab al-Zuhaily, Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 

IV,h.57.  
39Abd. Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 89. 
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anak kecil, atau karena saftb (cacat mental), atau 

karena alasan taflis (pailit).  

 Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk 

melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada 

harta bersama, dan halangan dimaksudkan untuk 

melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan 

masyarakat umum, sebagaimana yang telah 

disampaikan pada ta’assuf fi tsti’malil al-haq pada bab 

terdahulu.  

Defenisi dan uraian yang telah disampaikan di 

atas dapatlah digarisbawahi bahwa al-milk (hak milik) 

adalah konsep hubungan manusia terhadap harta 

(‘alaqatul insan bil-mal) beserta hukum, manfaat dan 

akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian 

milkiyah (pemilikan) tidak hanya terbatas pada 

sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja 

2.  Sebab-Sebab Pemilikan  

Milkiyah  (hak milik) dapat diperoleh melalui 

satu di antara beberapa sebab berikut ini:  

a. Ihraz al-mubahat (penguasaan harta bebas). Yakni 

cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta 

yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Al-

mubahat (harta bebas, atau harta tak bertuan) adalah 

harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang 

dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada 

larangan hukum (mani’ al-syar’iy) untuk 

memilikinya. Misalnya, ikan di laut, ramput di 

jalan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lain-

lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini 
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termasuk al-mubahat. Setiap orang berhak 

menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki 

sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan 

menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan, 

inilah yang dinamakan al-ihraz.  

 Dengan demikian upaya pemilikan suatu harta 

melalui ihraz al-mubahat harus memenuhi dua 

syarat:" Pertama, Tidak ada pihak lain yang 

mendahului melakukan ihraz al-mubahat. Dalam hal 

ini berlakukah kaidah: Barangsiapa lebih dahulu 

menguasai ‘harta bebas maka sungguh ia telah 

memilikinya . Jika seseorang mengambil ikan dari 

laut dan mengumpulkannya di tempat 

penyimpanan, misalnya di atas perahu, lalu ia 

meniinggalkannya maka ikan tersebut tidak lagi 

dalam status al-mubahat dan orang lain terhalang 

untuk memilikinya melalui cara yang sama. Kedua, 

penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan 

dimiliki. Menangkap ikan dari laut lalu dilepaskan 

di sungai, menunjukkan tidak adanya tujuan untuk 

memiliki 

 Dengan demikian status ikan  tersebut tetap 

sebagai al-mubahat. Dengan demikian kalimat kunci 

dari ihraz al-mubahat adalah penguasaan atas al-

mubahat (harta bebas) untuk tujuan dimiliki. 

Penguasaan tersebut dapat dilakukan melalui cara-

cara yang lazim, misalnya dengan 

menempatkannya pada tempat yang dikuasainya 

atau dengan memberi batas, atau dengan memberi 
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tanda pemilikan. Seekor burung yang bersarang di 

atas pohon tetap sebagai harta al-mubahat sampai 

seseorang dapat menguasainya dengan menangkap 

dan memasukkannya ke dalam sebuah sangkar. 

 Demikian juga sekumpulan walet yang 

bersarang pada sebuah gedung. Pemilik pohon dan 

pemilik gedung tidak dapat mengklaim burung 

tersebut sebagai miliknya. Ketika burung tersebut 

terbang ia benar-benar tidak menguasainya. 

Berbeda dengan getah walet yang menempel di 

rumah atau disebuah gedung yang sengaja dibuat 

untuk keperluan ini. Wahbah al-Zuhaily mencatat 

empat cara penguasaan harta bebas: (1) ihya’ al-

mawat atau membuka ladang (kebun) baru, (2) 

berburu hewan, (3) dengan mengumpulkan kayu 

dan rerumputan di rimba belukar, dan (4) melalui 

penggalian tambang yang tersimpan di perut bumi. 

 Dalam masyarakat bernegara, konsep shraz al-

mubahat menjadi terbatas. Yakni terbatas pada 

harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan 

peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat 

dimiliki secara bebas. Demi melindungi 

kepentingan publik (al- maslah al-‘ammah) negara 

atau penguasa berhak menyatakan  harta-benda 

atau sumber kakayaan alam tertentu sebagai milik 

negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya 

kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang 

langka, hutan lindung, cagar alam dan lain 

sebagainya. Dengan demikian seseorang tidak lagi 
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bebas menebang pohon kayu di hutan; seseorang 

tidak boleh menguasai atau memiliki tanah atau 

kebun milik negara kecuali dengan izin, seseorang 

tidak boleh berburu satwa langka dan lain 

sebagainya. 

 Term mani’ al-syar’iy (larangan hukum) dalam 

definisi al-mubahat yang telah disampaikan di muka 

mencakup juga kebijakan yang diterbitkan negara 

yang mengatur perihal pemilikan harta kekayaan. 

Dengan demikian konsep al-mubahat menjadi 

terbatas. Harta-benda atau sumber-sumber 

kekayaan alam yang ditetapkan sebagai milik 

negara atau harta benda yang ditegaskan tidak 

dapat dimiliki atau dikuasai oleh perorangan tidak 

termasuk al-mubahat.  

 Penguasan seseorang untuk memiliki harta-

benda atau sumber-sumber kekayaan alam tersebut 

tergolong penjarahan hak dan kepentingan 

masyarakat umum. Sekiranya sumber kekayaan 

alam yang menyangkut hajat hidup masyarakat 

banyak bebas dimiliki secara perorangan dan tidak 

dikuasai oleh negara niscaya akan terjadi 

kesewenangan dalam penguasaan dan pemilikan 

sehingga akan menimbulkan kerusakan alam dan 

malapetaka di muka bumi ini. Termasuk pemilikan 

melalui ihraz al-mubahbat adalah penguasaan 

terhadap harta ghanimah (rampasan perang). 

 Karena dalam pandangan Islam harta pihak 

musuh luar termasuk harta al-mubahat. Lugathah 



61 

 

pada prinsipnya tidak termasuk harta mubahat. 

Luqathah (sesuatu yang diperoleh setelah 

diusahakan) atau suatu harta yang ditemukan di 

jalan yang mengandung indikasi bahwa harta 

tersebut sebelumnya telah dikuasai dan dimiliki 

orang lain. Jadi pada prinsipnya luqathah tidak 

termasuk harta mubahat, kecuali jika harta tersebut 

belum pernah dikuasai atau dimiliki oleh pihak 

lain, seperti menemukan seekor binatang liar di 

jalan. Jika diketahui pemiliknya, harta benda 

tersebut harus segera diserahkan kepada 

pemiliknya, karena barang temuan tersebut bersifat 

amanat.  

 Jika tidak diketahui pemiliknya, maka laqith 

(orang yang menemukan), berdasarkan hadis Nabi, 

wajib mengumumkan di tempat-tempat orang 

banyak berkumpul, kurang lebih selamg satu 

tahun. Mengenai hal ini Nabi Muhammad 

bersabda: “Tidak halal memakan barang temuan. 

Barang siapa yang menemukap barang di jalan, 

hendaklah mengumumkannya satu tahun. Dalam 

Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, 

bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada 

Nabi tentang barang temuan, Rasulullah SAW. 

menjawab: “Umumkan selama satu tahun”. Dalam 

zaman sekarang ini, seruan Nabi tersebut dapat 

dilakukan melalui media cetak atau elektronik 

dalam batas waktu secukupnya. Jika masih belum 

diketahui pemiliknya, maka orang yang 
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menemukan tersebut diperbolehkan mengambil 

manfaat sebagai imbalan atas perawatan harta 

benda tersebut.  

 Kedua, al-Tawallud (anak pinak atau berkembang 

biak). Lengkapnya adalah al-tawallud minal mamluk. 

Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya 

dinamakan tawallud. Dalam hal ini berlaku kaidah. 

Setiap peranakan atau segala suatu yang tumbuh 

(muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya. 

Prinsip tawallud ini hanya berlaku pada harta 

benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan 

sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang 

dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, 

dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-

bunga. Benda mati yang tidak bersifat produktif, 

seperti rumah, perabotan rumah dan uang, tidak 

berlaku prinsip tawallud. Keuncungan (laba, sewa, 

bunga) yang dipungut dari benda-benda mati 

tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan 

tawallud, karena betapapun rumah atau uang sama 

sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, 

apalagi beranak. Keuntungan tersebut haruslah 

dipahami sebagai hasil dari usaha-kerja (tijarah).  

 Dalam hal ini tijarah seharusnya tidak dipahami 

dalam pengertian sempit, terbatas pada usaha kerja 

yang dilakukan dengan mengerahkan SDM, baik 

melalui kerja otot maupun kerja pikir. Tijarah 

sesungguhnya juga mencakup usaha-kerja 

memanfaatkan asset barang (modal) untuk 
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memberikan pelayanan kepada pihak lain. Tijarah 

seperti ini lazimnya dinamakan usaha-kerja di 

sektor jasa. Seperti menyewakan rumah atau 

perabotan rumah tangga. Meminjamkan atau 

mengutangkan uang (modal) seharusnya dihargai 

sebagai tijarah (usaha kerja) sehingga pemilik 

modal berhak memungut keuntungan. Ketiga: al-

Khalafiyah (penggantian). Al-Khalafiyah adalah 

penggantian seseorang atau sesuatu yang baru 

menempati posisi pemilikan yang lama. Dengan 

demikian khalifiyah dibedakan menjadi dua. 

 Pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh 

orang lain, misalnya pewarisan. Dalam pewarisan 

seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan 

orang yang wafat terhadap harta yang 

ditinggalkannya (tirkah). Jika seseorang wafat sama 

sekali tidak mempunyai harta, atau harta yang 

ditinggalkannya tidak cukup untuk melunasi 

hutangnya. Dalam hal ini menurut  Ahmad 

Musthafa al-Zarqa’, seorang fuqaha Hanafiyah, ahli 

warisnya tidak dapat dituntut melunasi hutang 

tersebut dengan harta-kekayaan sendiri. Sebab 

pewarisan ditetapkan oleh syara’ sebagai sebab 

penggantian pemilikan, bukan sebagai sebab 

pengganti iutang. Kedua, pemilikan secara paksa 

untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan 

memperluas bangunan masjid, misalnya, maka, 

syari’at Islam membolehkan pemilikan secara 

paksa tethadap tanah yang berdekatan dengan 
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masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan 

menjualnya. Demikian juga ketika terjadi 

kebutuhan perluasan jalan umum dan lain 

sebagainya. Tentunya pemilikan tersebut dilakukan 

dengan harga yang sepadan yang berlaku. Dari 

empat sebab yang telah diuraikan di muka 

seseorang menjadi pemilik suatu harta. Pemilikan 

ini merupakan kekhususan atau keistimewaan (al-

ihtishash) bagi seseorang untuk secara bebas 

mengambil tindakan hukum terhadap miliknya. 

Namun begaimanapun juga ihtishash tersebut tidak 

bersifat mutlak. Terutama jika dihadapkan pada 

benturan antara kepentingan pribadi dan 

kepentingan umum.  

 Dalam hal ini Syari’at Islam menghormati dan 

melindungi kebebasan atas pemilikan harta. 

Seorang pemilik harta bebas memanfaatkan dan 

mengembangkan hartanya sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam, 

sebab dalam teologis Islam pemilik harta yang 

sejati adalah Allah. Di tangan manusia harta 

merupakan amanat Allah, sehingga dalam 

pemanfaatannya tidak boleh melanggar ketentuan 

syari’at Allah.  

 Islam menggariskan bahwa setiap individu 

merupakan bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu 

dalam setiap harta yang dimiliki oleh setiap 

individu terdapat hak-hak orang lain yang harus 

dipenuhi, seperti zakat dan shadaqah. Selain itu 
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juga terdapat hak publik, sehingga kebebasan 

seseorang dalam bertindak terhadap milik 

pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak 

publik yang berkaitan dengan kepentingan umum 

3. Macam-macam Hak Milik 

a. Dari segi obyek (mahallu) pemilikan dibedakan 

menjadi tiga 

Pertama, milk al-‘ain (memiliki benda). Pemilikan 

ini diperoleh melalui empat sebab pemilikan yang 

telah disampaikan di muka, Pada prinsipnya 

pemtilikan benda disertai dengan pemilikan ata, 

manfaat benda, sampai ada kehendak untuk 

melepaskan manfag, benda melalui cara yang 

dibenarkan oleh syara’.  

Kedua, milk al-manfaat adalah pemilikan seseorang 

untuk memanfaatkan suatu harta-benda milik 

orang lain dengan keha. rusan menjaga materi 

bendanya. Seperti pemilikan atas manfaat 

membaca buku, mendiami rumah atau 

menggunakan segala pe. tabotan berdasarkan 

ijarah (persewaan) atau ‘ariyah (pinjaman).  

Ketiga, milk al-dain (milik piutang) adalah 

pemilikan hartabenda yang berada dalam tanggung 

jawab orang lain karena sebab tertentu, Seperti 

harta yang dihutangkan, harga jual yang belum 

terbayar, harga kerugian barang yang dirusak atau 

dimusnahkan oleh pihak lain 

b. Milk Tam dan Milk Naqish 
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Dari segi unsur harta (benda dan manfaat) 

dibedakan menjadi dua. Pertama, Milk al-tam 

(pemilikan sempurna), pemilikan terhadap benda 

sekaligus manfaatnya. Kedua, milk al-Naqish 

(pemilikan tidak sempurna), yakni pemilikan atas 

salah satu unsur harta saja, Dengan demikian milk 

naqish ada dua bentuk. (1) pemilikan atas manfaat 

tanpa memiliki bendanya. Pemilikan manfaat 

seperti ini diperoleh berdasarkan salah satu dari 

empat sebab berikut ini: arab, i’arah, wakaf, dan 

wastyat atas manfaat. (2) merupakan kebalikan 

dari yang pertama pertama, yakni pemilikan atas 

benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya. 

Milk al-naqish jenis ini terjadi hanya melalui wasiat 

dalam dua bentuk sebagai berikut ini:  

(i) seorang pemilik berwasiat kepada seseorang 

atas manfaat suatu harta-benda selama waktu 

tertentu setelah wafatnya, maka ahli waris hanya 

berhak memiliki bendanya saja, sedang manfaat 

benda tersebut dimiliki oleh orang yang 

menerima wasiat.  

(ii) Jika seorang pemilik berwasiat untuk 

seseorang atas manfaat suatu harta benda selama 

waktu tertentu, kemudian pemilik berwasiat juga 

untuk orang lain atas benda tersebut, maka 

penerima wasiat kedua hanya memiliki bendanya 

selama penerima wasiat pertama masih memiliki 

hak manfaat selama waktu yang dinyatakan 

dalam wasiat. Ketika telah berakhir waktunya, 
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maka pemilikan oleh penerima wasiat kedua 

menjadi milk al-tam.  

Pada uraian sebelumnya tentang konsep 

hak, telah disampaikan mengenai haq al-intifa’. 

Dalam pandangan fuqaha’ Hanafiyah haq al-intifa’ 

merupakan istilah lain dari milk al-manfaat. Antara 

keduanya tidak mempunyai implikasi hukum 

yang berbeda. Sedang pandangan yang 

berkembang di kalangan fuqaha’ jumhur haqq al-

intifa’ dan milk al-manfaat, keduanya merupakan 

dua hal yang berbeda dan masing-masing 

mempunyai implikasi hukum yang berbeda. 

Menurut pandangan fuqaha’ jumhur, milk al-

manfa’at merupakan keistimewaan (istishash) yang 

memberikan kewenangan kepada seseorang 

untuk mengambil manfaat atas suatu harta benda 

untuk diri sendiri dan kewenangan untuk 

menyerahkan manfaat tersebut kepada pihak lain. 

Sedang haq al-intifa’ merupakan kewenangan (al-

syulthah) untuk memanfaatkan suatu harta benda 

untuk kepentingan diri sendiri. Jadi pada 

prinsipnya aqd al-intifa’ merupakan amanat 

berdasarkan perizinan pemilik, oleh karen itu haqq 

al-intifa’ tidak dapat diserahkan kepada pihak lain.  

c. Milk Mutamayyaz dan Milk Masya’ 

Dari sisi bentuknya, milik dibedakan 

menjadi dua: Pertama, milk al-mutamayyaz (milik 

jelas) adalah pemilikan sesuatu benda, yang 

mempunyai batas-batas yang jelas dan tertentu 
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yang dapat dipisahkan dari yang lainnya. Seperti 

pemilikan terhadap seekor binatang, sebuah kitab, 

sebuah rumah dan lain-lain, atau pemilikan atas 

sebagian tertentu dari rumah yang terdiri dari 

beberapa bagian. Kedua, milk al-masya’ (milik 

bercampur) adalah pemilikan atas sebagian, baik 

sedikit atau banyak, yang tidak tertentu dari 

sebuah harta-benda, seperti pemilikan atas 

separuh rumah, atau seperempat kebun dan lain 

sebagainya. Ketika diadakan pembagian atas 

harta campuran ini untuk masing-masing 

pemiliknya, maka berakhirlah pemilikan masya’ 

menjadi pemilikan mutamayyaz. 

Pemilikan campuran sebagaimana 

disampaikan di atas tidak hanya berlaku pada 

pemilikan atas benda (milk ‘ain) tetapi bisa terjadi 

pada pemilikan atas hutang (milk al-dain). Hutang 

yang demikian ini dinamakan al-duyun al-

mustarikah (hutang bersama), yaitu hutang atau 

tanggungan yang dibebankan kepada sejumlah 

orang tertentu karena sebab tertentu. Seperti, 

ketika dua orang atau lebih membeli secara 

tangguh atas suatu harta bersama, atau jika 

seseorang menghilangkan suatu benda bersama. 

Maka harga barang yang dibeli atau nilai barang 

yang dihilangkan tersebut merupakan al-duyun al-

musytarika (piutang bersama). 
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D. LATIHAN 
1. Jelaskan pengertian hak milik  menurut 

bahasa dan istilah ! 
2. Sebutkan sebab-sebab pemilikan ! 
3. Jelaskan macam-macam kepemilikan yang 

Anda ketahui ! 
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BAB V 

KONSEP UMUM AKAD 

 

A. DESKRIPSI MATA KULIAH  

Fikih  Muamalah adalah mata kuliah yang 

mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan 

antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 

instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa 

syari’ah dan hukum sebagai bekal untuk 

mengembangkan konsep dasar  hukum ekonomi syariah 

(fikih muamalah) baik dalam dunia bisnis, dunia 

perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan 

syari’ah.Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar 

tentang konsep  fikih muamalah dan ruang lingkupnya 

B. PENDAHULUAN 

1. Gambaran mata kuliah yang akan dibahas 

Pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah konsep umum akad dengan uraian pada 

pengertian akad,  rukun , syarat-syarat akad dan macam-

macam akad 

2.  Pedoman mempelajari materi 

Pada pembahasan materi ini menggunakan metode 

artikulasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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a. Penyampaian kompetensi oleh dosen yang akan 

dicapai 

b. Materi disampaikan sebagaimana biasanya 

c. Penugasan kepada mahasiswa untuk 

mengulangi materi yang belum dimengerti  

3. Tujuan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran ini tujuan yang akan 

dicapai adalah mahasiswa mampu memahami   

pengertian akad,  rukun, syarat-syarat akad dan 

macam-macam akad. 

4. Kegiatan Belajar 

Dalam satuan bahasan ini, kegiatan pembelajaran 

yang pelaksanaanya menggunakan metode self direct 

learning yaitu sebuah cara dalam pembelajaran 

dimana mahasiswa melakukan pembelajaran dengan 

inisiatifnya sendiri. 

 

C. KONSEP UMUM AKAD 

1. Pengertian Akad 

Kata akad secara bahasa  adalah  berarti ikatan 

antara dua perkara40, baik ikatan secara nyata maupun 

ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua 

segi.Pengertian akad secara terminologi, yang dalam 

hal ini dikemukakan oleh ulama fiqh, ditinjau dari 

dua segi yaitu: 

Pertama, pengertian umum. Pengertian akad 

dalam arti umum hampir sama dengan pengertian 

                                                 
40Abdi Wijaya, Konfigurasi Akad Dalam Islam:Sebuah Tinjauan 

Fikih Muamalah (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 32. 
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akad secara bahasa.41 Hal ini dikemukakan oleh ulama 

Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: “Segala 

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 

keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, 

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya 

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, 

perwakilan, dan gadai. 

Pengertian akad dalam arti khusus yang 

dikemukakan ulama fikih yaitu perikatan yang 

ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan 

syara yang berdampak pada objeknya. 

Dalam hukum perdata, perikatan adalah suatu 

perhubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban 

itu.42 Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.43Peristiwa perjanjian itu 

menimbulkan hubungan di antara orang-orang 

tersebut yang disebut dengan perikatan. Dalam Al-

Qur'an setidaknya terdapat dua kata yang diberi arti 

dengan perjanjian, yaitu kata al-'aqdu (akad) dan kata 

                                                 
41 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori 

Akad dalam Fikih Muamalah (Ce.II; Jakarta: Rajawali Pers), h. 32. 
42

 Subekti, Hukum Perjanjian (Cet. XIV;  Jakarta : Intermasa, 1992), 

h.1. 
43

Subekti, Hukum Perjanjian, h.1. 
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al-'ahdu (janji).Kedua kata tersebut dalam Al-Qur'an 

dan Terjemahnya yang dikeluarkan oleh Departeman 

Agama RI sama-sama diartikan dengan janji atau 

peijanjian.Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa 

Arab diistilahkan dengan mu'ahadah ittifaq atau al-'aqd. 

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, 

perjanjian, atau persetujuan yang artinya adalah suatu 

perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.44 

Keterkaitan dua istilah al-'aqdu dan al-'ahdu dalam Al-

Qur'an tersebut dijelaskan secara lebih rinci oleh 

Abdoerraoef sebagai berikut: 

a. Al- 'Ahdu (perjanjian), 

b. Al- Aqdu (Persetujuan), 

Apabila dua buah janji dilaksanakan 

maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang 

dinamakan dengan al-'aqdu sebagaimana yang 

terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 1. Oleh karena itu 

maka yang mengikat masing- masing pihak sesudah 

pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian al- 

'ahdu tetapi al-'aqdu.45 

Secara terminologi, kontrak (al-'aqdu) dapat 

diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau 

lebih, masing-masing pihak terikat dan berkewajiban 

                                                 
44Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum 

Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1. 
45Abdoerraoef Al-Quran dan Ilmu Hukum : A Comparative Study, 

(Djakarta: Bulan Bintang, 1970), h.. 122-123. 
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untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. 

Paling tidak ada dua definisi yang berbeda di 

kalangan ulama tentang maksud kontrak (al-

'aqdu).Pendapat pertama menyatakan bahwa kontrak 

(al- 'aqdu) adalah setiap tindakan yang dapat 

menimbulkan ikatan untuk memenuhinya baik antara 

dua pihak ataupun satu pihak saja. Sedangkan 

pendapat kedua menyatakan bahwa kontrak (al-'aqdu) 

adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak 

dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan 

kabul. 

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai 

isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah 

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan 

qabul tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk 

menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal 

balik terhadap isi perjanjian (akad) yang dilakukan 

oleh para pihak yang bersangkutan. Dan oleh karena 

itulah maka ijab dan qabul itu menimbilkan hak dan 

kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal 

baik. 

2. Rukun Akad dan Syarat-Syarat Akad 

Ada perbedaan pendapat di antara para 

ulama terkait dengan rukun akad, menurut 

mayoritas ulama, rukun akad terdiri dari: 

a. Al-Aqidain yaitu para pihak yang terlibat 

langsung dalam akad. 

b. Mahallul aqadi yaitu obyek akad adalah sesuatu 

yang akan diakadkan. 
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c. Sighat akad yaitu pernyataan kalimat akad yang 

dilakukan melalui pernyataan ijab kabul. 

Menurut fukaha Hanafiyah, rukun akad 

hanya satu, yakni sighat al-‘aqd. Menurut mereka 

al-‘aqidain dan mahallul ‘aqd bukan sebagai rukun 

akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. 

Untuk memahami perbedaan pendapat ini  perlu 

disampaikan uraian singkat tentang pengertian 

rukun dan syarat.  

Rukun menurut pengertian istilah fuqaha 

dan ahli ushul adalah sesuatu yang menjadikan 

tegaknya dan adanya sesuatu sedangka ia 

bersifat internal dari sesuatu yang 

ditegakkannya. 

Berdasarkan pengertian di atas maka rukun 

akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni 

ijab dan kabul. Seorang pelaku tidak dapat 

dipandang sebagai rukun dari perbuatannya, 

karena pelaku bukan merupakan bagian internal 

dari perbuatannya. Sebagaimana yang berlaku 

pada ibadah, misalnya shalat, di mana orang 

yang melakukan shalat tidak dapat dipandang 

sebagai rukun shalat. Atas dasar ini al-‘aqid 

(orang/pihak yang melakukan aqad) tidak dapat 

dipandang sebagai rukun akad. Namun sebagian 

fuqaha seperti Imam Ghazali, seorang ulama 

dari mazhab Syaf’iyah memandang ‘aqid sebagai 

rukun akad dalam pengertian kerena ia 

merupakan salah satu dari pilar utama dalam 
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tegaknya akad. Demikian juga pendapat Syihab 

al-Karakhi, dari kalangan mazhab Malikiyah. 

Adapun syarat menurut pengertian istilah 

fuqaha dan ahlul ushul adalah segala sesuatu 

yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, 

tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia 

bersifat eksternal maksudnya tiadanya syarat 

mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang 

disyaratkan), sedang adanya syarat tidak 

mengharuskan adanya masyrut. Misalnya 

kecakapan pihak yang berakad merupakan 

syarat yang berlaku pada setiap akad, sehingga 

tiada kecakapan menjadikan tidak 

berlangsungnya akad. 

Menurut pengertian istilah fuqaha dan ahlul 

ushul adalah setiap peristiwa yang mana syara’ 

mengkaitkannya terhadap ada dan tidak adanya 

suatu yang lain sedang ia bersifat eksternal’ 

Dengan demikian, rukun, syarat dan sebab, 

ketiganya merupakan bagian yang sangat 

penting bagi sesuatu akad, Bedanya rukun 

bersifat internal, sedang syarat dan sebab 

bersifat eksternal. Adapun perbedaan antara 

syarat dan sebab adalah bahwasanya sebab 

selalu dikaitkan dengan ada dan tiadanya 

musyabbab, sedang syarat hanya dikaitkan 

tiadanya masyrut, tidak dikaitkan dengan adanya 

masyrut. Demikianlah bahwa beberapa rukun 

akad yang berkembang di kalangan fuqaha 
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jumhur sebagaimana disampaikan di muka 

menunjukkan pengertian rukun dari aspek 

keniscayaannya dalam pelaksanaan akad, bukan 

dari aspek sifatnya yang internal. Musthafa 

Ahmad al-Zarqa’ menawarkan istilah lain atas 

sejumlah hal yang dipandang sebagai rukun oleh 

fuqaha jumhur. Al-Zarqa’menyebutnya dengan 

istilah muqawimat aqad’ (unsur penegak akad), 

yang terdiri:  

a. al-‘Aqidain (pihak yang berakad) 

b. mahallul ‘aqad (obyek akad) 

c. maudhu;ul aqad (tujuan akad) 

d. shighat aqad (ijab dan Kabul) 

Terhadap tiga unsur yang pertama (1, 2, dan 

3) dari muqawwimat al-aqd berlaku syarat-syarat 

umum yang harus terpenuhi dalam  setiap 

akad, sebagai berikut: (1) Pihak-pihak yang 

melakukan akad (al-‘agidain) harus memenuhi 

persyaratan kecakapan bertindak hukum 

(mukallaf). (2) Obyek akad (mahallul ‘aqd) dapat 

menerima hukum akad, artinya pada setiap 

akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang 

berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat 

dikenai hu, kum akad atau tidak." (3) Tujuan 

(maudhu’ al-‘aqd) diizinkan oleh syarat atau 

tidak bertentangan dengannya. (4) Akadnya 

sendiri harus mengandung manfaat.  

Berikut ini uraian lebih rinci tentang unsur-

unsur akad; 
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Pertama, ijab dan kabul yang merupakan 

esensi akad tidak akan terpenuhi kecuali ada 

‘agidain (kedua pihak yang melakukan akad). 

Dilihat dari segi kecakapan melaksanakan akad, 

sebagian di antara manusia tidak dapat 

melakukan akad apa pun, sebagian bisa 

melakukan akad tertentu," dan sebagian dari 

mareka cakap melakukan setiap akad. Dalam 

hal ini seorang ‘aqid harus memenuhi prinsip 

kecakapan (ahliyah) melakukan akad untuk 

dirinya sendiri, atau karena mendapatkan 

kewenangan (wilayah) melakukan akad 

menggantikan orang lain atau berdasarkan 

perwakilan (wakalah). Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini dipandang perlu dikemukakan 

konsep ahliyah dan wilayah, meskipun hanya 

secara global.  

Ahliyah (pantas atau cakap).  Menurut istilah 

fuqaha dan ahli ushul ahliyah adalah kecakapan 

seseorang untuk memiliki hak dan dikenai 

kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk 

melakukan tasharruf. Dengan demikian ahliyah 

dibedakan menjadi dua ahliyah al-wujub dan 

abliyah ada’. 

 Ahliyah wujub (kecakapan memiliki hak) 

adalah kecakapan  seseorang untuk mempunyai 

sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak 

ganti rugi atas kerusakan harta miliknya. 

Kedua, ahliyah al-wujub ini bersumber dari 
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kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian 

setiap manusia sepanjang masih bernyawa ia 

secara hukum dipandang cakap memiliki hak, 

sekalipun janin yang masih dalam kandungan 

ibunya. Adapun ahliyah ada’ (kecakap bertindak) 

adalah kecakapan seseorang untuk melakukan 

tasharruf dan dikenai pertanggungan jawab atas 

iltizam atau kewajiban, yang berupa hak Allah 

maupun hak manusia. Sumber atau sandaran 

kecakapan ini adalah adanya sifat mumayyiz 

(dapat membedakan antar dua hal yang 

berbeda, seperti antara baik dan buruk, benar 

dan salah dan sebagainya) dan berakal sehat. 

Seorang mumayyiz yang berakal sehat cakap 

melakukan ¢asharruf, namun tidak cakap 

melakukan akad, karena itu kecakapan 

bertindak seorang mumayyid yang berakal 

sehat dinamakan ahliyatul ada’ al-naqishah 

(kecakapan bertindak yang tidak sempurna). 

Akad hanya dapat dilakukan oleh seseorang 

yang mempunyai kecakapan bertindak secara 

sempurna (ahliyah ada’ al-kamilah), yakni orang 

yang telah mencapai usia akil baligh dan 

berakal sehat. 

Wilayah (kewenangan). Menurut istilah 

fuqaha dan ahli ushul wilayah adalah kekuasaan 

hukum (al-sulthah al-syar'yah) yang mana 

pemiliknya dapat  bertasharruf dan melakukan 

akad dan menunaikan segala akibat hukum 
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yang ditimbulkannya. Kaitannya dengan akad, 

wilayah merupakan syarat kelangsungan akad 

dan syarat bagi timbulnya akibat hukum. 

Wilayah (kewenangan) melakukan akad tidak 

dimiliki kecuali oleh orang yang cakap 

bertindak secara sempurna. Sedang orang yang 

kecakapannya bertindak tidak sempurna tidak 

mempunyai wilayah baik atas diriny, sendiri 

maupun atas orang lain. Dengan demikian akad 

yang dilakukan oleh orang yang tidak 

mempunyai wilayah (kewenangan berakad) 

adalah tidak sah dan sama sekali tidak 

menimbulkan akibat hukum. Wilayah 

(kewenangan) untuk mentasharrufkan harta 

orang lain dan melaksanakan akad untuk orang 

lain sesungguhnya merupakan tanggung jawab 

yang besar. Oleh karena itu, seorang wali 

(pemegang wilayah) baik wali pribadi seperti 

ayah atau kakek, maupun wali publik seperti 

hakim, nadhir wakaf, ketua lembaga sosial dan 

lain sebagainya, ditetapkan atas mereka 

memenuhi beberapa persyaratan yaitu: cakap 

bertindak hukum secara sempurna (baligh dan 

berakal sehat), wali dan maula ‘alahi sama 

agamanya (sama-sama Muslim), adil, yakni 

istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan 

berakhlak mulia, dan menjaga muru’ah, mampu 

melakukan tasharruf secara amanab 

(terpercaya), dalam bertasharruf selalu menjaga 
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kepentingan orang yang ada dalam 

perwaliannya.  

           Wilayah atau kewenangan untuk bertindak 

hukum dibedakan menjadi dua: kewenangan 

atas diri sendiri dan kewenangan bertindak 

hukum untuk orang lain yang dinamakan 

wilayah al-niyabah, seperti wilayah orang tua 

terhadap anaknya yang masih kecil dan 

kewenangan berdasarkan wakalah (perwakilan). 

Demikianlah tiga sebab yang menimbulkan kecakapan 

pada seseorang untuk dapat melakukan akad. Pertama, 

Ahliyatul ada’ merupakan kewenangan yang timbul dari 

diri sendiri; kedua wrlavah adalah kewenangan atas 

orang lain yang tidak memuil k yatwl ada’, dan ketiga al 

wakalah yang merupakan kewenangan at orang lain 

berdasarkan perwakilan.  

Unsur Kedua: Mahallul Akad (Obyek Akad)  

Mahallul ‘aqdi atau al-ma’qud ‘alaih adalah sesuatu yang 

dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat 

hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda 

(barang) dapat dijadikan obyek akad. Sejumlah benda 

dipandang tidak dapat menjadi obyek akad baik menurut 

syara’ (ajaran Agama) maupun menurut adat seperti, 

Narkotik, psikotropik dan obat berbahaya (NARKOBA) 

secara agama maupun secara adat tidak dapat dijadikan 

obyek transaksi.  

Fuqaha’ menetapkan empat (atau lima) syarat yang 

harus terpenuhi pada obyek akad.  

1. Obyek akad harus telah ada ketika berlangsung 
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akad Tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, 

seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak 

hewan di dalam perut induknya, dan lain-lain, seluruh 

akad sejenis ini adalah batal. Persyaratan ini berlaku baik 

dalam akad muawwadah atau akad tabarru’ Yang demikian 

ini merupakan pandangan fuqaha Hanafiyah dan 

Syafi'iyah.“ Sebagai pengecualian terhadap prinsip ini 

mereka membolehkan praktek salam, ijarah, musyaqah 

dan istisna berdasarkan istihsan untuk menjaga hajat 

manusia terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling 

kepercayaan di antara mereka, dan berdasarkan ketetapan 

syara’ mengenai praktek tersebut.  

Menurut Fukaha Malikiyah, syarat ini hanya berlaku 

pada akad mu’awwadah, sedang pada akad tabarru’ 

persyaratan ini tidak harus terpenuhi ketika akad 

berlangsung. Sedang fuqaha Hanabilah tidak 

menganggapnya sebagai syarat yang harus terpenuhi 

pada saat akad berlangsung, kecuali obyek akad yang 

benar-benar mengandung unsur gharar, seperti menjual 

janin di dalam perut induk binatang.  

Berdasarkan prinsip ini ulama sepakat membatalkan 

jual beli atas buah sebelum terbentuk. Begitu juga mereka 

sepakat atas kebolehan jual-beli buah yang sudah dapat 

dimanfaatkan, karena telah wujud. Sedang apabila buah 

tersebut belum dapat dimanfaatkan secara sempurna 

(belum waktunya dipetik), Imam Malik dan Muhammad 

ibn Hasan membolehkan berdasarkan istibsan. Sedang 

Imam Syafi’i, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf tidak 

membolehkan jual beli seperti ini. 
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2. Obyek akad harus mal mutaqawwim  

Fuqaha sepakat terhadap persyaratan ini. Akad yang 

mentransaksikan mal ghairu mutaqawwim, seperti bangkai, 

darah adalah batal, karena pada prinsipnya mal-ghairu 

mutaqawwim tidak dapat dimiliki. 

 3. Dapat diserah-terimakan ketika akad berlangsung  

Pada prinsipnya para fuqaha, kecuali Imam Malik, 

sepakat terhadap persyaratan ini, yakni bahwasanya 

obyek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin 

setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak 

mampu menyerahkannya, mereka menganggap akad 

tersebut batal, khususnya dalam akad muawwadhah. 

Sedang imam Malik tidak mengharuskan adanya 

kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung, dalam 

hal akad tabarru’. Menurutnya sah menghibahkan seekor 

kambing yang sedang berjalan di kebun.  

4. Obyek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak Aqid  

Fuqaha sepakat bahwasanya obyek akad harus 

diketahui oleh masing-masing pihak dengan pengetahuan 

sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan, 

berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW. terhadap 

jual beli gharar dan jual beli majhul.” Pengetahuan ini bisa 

diperoleh dengan menelitinya secara langsung sebelum 

atau ketika akad berlangsung, dengan menunjukinya jika 

obyeknya ada, dengan melihat sample secukupnya, atau 

dengan kriteria tertentu seperti jenis, ukuran kualitas dan 

lain sebagainya. 

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya syarat ini 

harus dipenuhi dalam akad al-muawwadhah al-maliyah. 
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Adapun dalam akad yang lainnya, mereka berbeda 

pandangan. Fuqaha Syafi’iyah dan Hanabilah 

berpendapat syarat ini harus terpenuhi pada akad 

mu’awwadhah ghairu maliyah, seperti pada akad nikah. 

Demikian juga pandangan Hanafiyah, hanya saja mereka 

tidak mensyaratkannya pada akad tabarru’. Sedang Imam 

Malik tidak mensyaratkannya pada selain akad 

muawwadhah al-maliyah 

 

5. Obyek akad harus suci, tidak najis dan tidak mutanajjis  

Syarat kelima ini sangat populer di kalangan 

fuqaha jumhur. Sedang fuqaha Hanafiyah tidak 

mensyaratkan kesucian obyek akad. Maka Hanafiyah 

membolehkan jual-beli rambut khinjir atau kulit bangkai 

untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu 

yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamr, 

daging khinjir, . bangkai dan darah. .  

Unsur Ketiga: Maudhu’ al-Aqad (Tujuan Akad)  

Yang dimaksud maudhu’ al-Aqad adalah tujuan dan 

hukum yang mana suatu akad disyari’atkan untuk tujuan 

tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak 

dicapainya satu, dan untuk jenis akad Jainnya berlaku 

tujuan yang berbeda.  

Untuk akad bai’ tujuan yang hendak dicapai adalah 

pemindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli 

dengan imbalan (iwadh), akad hibah bertujuan 

pemindahan hak milik tanpa disertai iwadh, akad ijarah 

bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang 

dengan imbalan (iwadh), sedang tujuan akad ijarah adalah 
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penggunaan manfaat harta tanpa disertai imbalan, dan 

lain sebagainya. 

Unsur Keempat: Shighat Aqad (Formula Akad)  

Pada prinsipnya makna atau essensi akad adalah 

kesepakatan dua kehendak (ittifaq al-iradaitain), dan 

kesepakatan tersebut lazimnya terjadi melalui formula 

akad (shighat al-‘aqd).  

Shighatul-‘aqd (formula akad) merupakan unsur 

akad yang terpenting, bahkan dalam pandangan fuqaha’ 

Hanafiyah suatu akad adalah identik dengan shighatnya. 

Shighat akad yang terdiri dari ijab dan kabul 

sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (iradah) 

yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua 

belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan 

dari perikatan akad. Ijab adalah pernyataan pertama yang 

dinyatakan oleh salah satu dari muta‘aqidain yang 

mencerminkan kesungguhan kehendak untuk 

mengadakan perikatan.  Adapun Qabul adalah 

pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang 

mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap 

akad’  

Fikih muamalah menetapkan sejumlah persyaratan 

umum yang harus terpenuhi dalam setiap shighat akad, 

sebagai berikut: 

(1) Jala’ul ma’na (dinyatakan dengan ungkapan 

yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami 

jenis akad yang dikehendaki. 

 (2)Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-qabul 

(persesuaian antara ijab dan kabul) 
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 (3) Jazmul iradataini (ijab dan kabul mencerminkan 

kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) 

tidak menunjukkan  adanya unsur keraguan dan paksaan.  

(4) Ittishal al-qabul bil ijab, di mana kedua pihak 

dapat hadir dalam satu majlis.  

Persyaratan shighat ijab-qabul yang pertama adalah 

bahwasanya ijab dan kabul harus dilaksanakan secara 

jelas. Persyaratan ini mengimplikasikan akad yang 

dimaksud dilakukan secara qauliyah (melalui ungkapan 

lisan). Seperti pernyataan ijab seorang penjual: “saya jual 

kitab ini seharga Rp.10.000”, kemudian pihak pembeli 

menyatakan kabul: “Saya setuju membeli buku ini 

Rp.10.000. Selain melalui perkataan lisan, akad juga dapat 

dilakukan melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai 

pernyataan atas kehendak, tulisan dipandang mempunyai 

fungsi yang sama dengan lisan. Artinya kehendak yang 

dinyatakan melalui tulisan yang jelas mempunyai 

kekuatan hukum yang sama dengan ungkapan langsung 

melalui lisan. Bagi orang yang tidak dapat 

mengungkapkan kehendaknya secara lisan, karena cacat 

wicara, maka tulisan merupakan solusi yang terbaik, 

sepanjang dapat dibuktikan keaslian tulisan tersebut. 

Tulisan juga merupakan solusi bagi pihak-pihak yang 

berhalangan bertemu secara langsung. Dalam hal ini 

terdapat sebuah kaidah fighiyah tulisan bagi orang yang 

berhalangan hadir sepadan dengan tulisan. 

Menurut Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah, sah 

melakukan, akad melalui tulisan bagi orang yang cacat 

wicara maupun tidak bagi orang yang berhalangan hadir 
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(ghaib) maupun bagi orang yang hadir. Menurut mereka 

akad dengan tulisan seperti ini tidak berlaku pada akad 

zawaj (nikah), jika masing-masing pihak hadir kecuali jika 

cacat wicara. Fugaha Syafi’iyah dan Hanabilah mem 

berikan batasan atas kebolehan akad bil kitabah ini jika 

pihak yang berakad tidak hadir. Adapun ketika mereka 

hadir pada majlis akad tentu tidak ada alasan untuk 

melaksanakan akad melalui tulisan atau surat. 

Jika dikaitkan dengan rukun akad (ijab dan kabul), 

maka akibat hukum dari ijab yang dinyatakan melalui 

tulisan berlaku terhitung sejak diterima akad dan disetujui 

oleh pihak lainnya, tidak terhitung sejak ditulis. Kecuali 

dalam hal tasharruf’ yang berupa iradah munfaridhah 

(kehedak sepihak), akibat hukum yang ditimbulkannya 

berlaku sejak ditulis.  

Akad (shighat dan kabul) juga dapat dilakukan 

melalui isyarat yang menunjukkan secara jelas kehendak 

pihak-pihak yang melakukan akad. Akad dengan isyarat 

ini berlaku khusus bagi orang yang tidak dapat berbicara 

(bisu) dan tidak dapat pula menulis. Yang demikian ini 

merupakan pandangan fuqaha Syafi’iyah dan Hanafiyah. 

Bagi orang yang dalam kondisi seperti ini, isyarat telah 

menjadi kebiasaan mereka, sehingga orang-orang dekat 

dapat memahami secara jelas kehendaknya sekalipun 

disampaikan melalui isyarat. Dalam hal seperti ini 

terdapat kaidah isyarat yang jelas (dapat dipegangi) 

seorang yang bisu sepadan dengan keterangan lisan. 

Selain melalui tulisan dan isyarat, ijab dan kabul juga 

dapat berlangsung melalui dalalah (petunjuk), yakni 
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keberlangsungan akad dikaitkan dengan suatu perbuatan 

atau thwal tertentu yang menunjukkan persetujuan kedua 

pihak. Akad melalui dalalab ini berJangsung dalam dua 

bentuk 

Pertama, Ta’athi atau mu’athah (saling memberi dan 

menerima), maksudnya ketika masing-masing pihak 

melakukan suatu perbuatan dalam batas situasi dan 

kondisi yang menunjukkan kehendak melakukan suatu 

transaksi (akad). Seperti akad jual beli yang lazim terjadi 

di pasar swalayan. Penjual memasang tarif harga pada 

setiap barang. Pengunjung mengambil barang tertentu 

lalu membayarnya kepada kasir sejumlah harga yang 

tertulis di barang tersebut. Transaksi di pasar swalayan ini 

berlangsung secara praktis. Tidak ada tawar-menawar, 

tidak ada pernyataan ijab dan kabul. Namun masing-

masing pihak telah menyadari kelaziman atau tradisi jual-

beli di swalayan. Perbuatan ini cukup menunjukkan 

kehendak masing-masing pihak melakukan transaksi jual-

beli.  

Fugaha berselisih pandangan mengenai keabsahan 

ta’ath? ini dalam akad-akad kebendaan. Fuqaha 

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat keabsahan ta’athi 

dalam setiap akad kebendaan, jika hal ini telah menjadi 

kebiasaan (adat) sebuah masyarakat. Namun demikian 

harga barang harus diberitahukan secara jelas. Menurut 

Mazhab Maliki kebolehan akad ta’athi disyaratkan adanya 

indikasi yang jelas yang menunjukkan kerelaan masing-

masing pihak, baik telah menjadi adat atau tidak. 

Menurut fuqaha Syafi’iyah, ta’athi tidak dapat disebut 
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sebagai akad, dan akad tidak dapat dilakukan dengan 

perbuatan atau secara ta’athi. 

Kedua, lisanul hal. Yaitu kondisi tertentu yang 

menunjukkan kepada suatu ungkapan. Misalnya ketika 

seseorang menaruh suaty barang di hadapan kita, kita 

diam saja. Maka perbuatan tersebut, mengindikasikan 

ungkapan penitipan barang (wadi’ah) dan jik, kita diam, 

artinya kita berkenan dititipi barang.  

Sebagian fuqaha menambahkan persyaratan umum 

akad bahwasanya akad harus dilakukan dalam kesatuan 

majlis. Di muka telah disampaikan bahwasanya akad 

dapat dilakukan melalui kitabah di mana masing-masing 

pihak tidak berada dalam kesatuan maj akad. Problem 

kesatuan majlis akad juga terjadi ketika seseorang 

menjalin akad (transaksi) dengan pihak lain melalui 

telepon. Yang demikian ini sekarang banyak dilakukan 

oleh pelaku bisnis.  

Kesatuan majlis tidak harus dipahami secara kaku 

dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Sebaliknya 

konsep persatuan majlis perlu dikembangkan sejalan 

dengan konteks perkembangan dan kemajuan media 

komunikasi. Kesatuan atau kesepakatan gagasan (ide) 

bertransaksi antara kedua pihak secara substantif telah 

mencapai tujuan persyaratan majlis sekalipun mereka 

secara fisik tidak bersatu dalam majlis, dibandingkan jika 

mereka secara fisik bersatu dalam sebuah majlis namun 

tidak terjadi kesatuan atau kesepakatan gagasan (ide) 

bertransaksi.  

Pernyataan kabul dipersyaratkan adanya 
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keselarasan atau persesuaian terhadap ijab dalam banyak 

hal. Pernyataan yang berseberangan dengan akad tidak 

dinamakan sebagai qabul. Apabila seorang penjual 

menyatakan ijab, misalnya menjual kitab dengan harga 

Rp. 10.000, sedang pembeli menyatakan qabul, misalnya, 

“ya saya mau beli kitab ini dengan harga Rp. 9.000”, maka 

dengan kabul seperti ini tidak terjadi akad. .  

Keserasian qabul juga diperlukan dalam berbagai 

sifat. Misalnya ijab menyatakan menjual sepetak kebun, 

lalu kabul menyatakan setuju membeli separoh kebun. 

Dengan kabul seperti ini tidak terjadi akad, kecuali pihak 

yang lainnya menyetujuinya. Dalam kasus seperti ini, 

maka kabul yang tidak bersesuaian dengan ijab penjual 

dinamakan sebagai ijab baru, sedang persetujuan penjual 

terhadapnya dinamakan qabul.  

Jika perselisihan qabul terhadap ijab tersebut justru 

menguntungkan pihak mujib, ketidakserasian seperti ini 

tidak menjadi penghalang berlangsung akad. Karena yang 

demikian ini sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai 

perselisihan, melainkan merupakan penambahan dalam 

kesepakatan, dan dinamakan qabul bil muballaghah. 

Misalnya jika pihak pembeli menyatakan ijab dengan 

harga Rp. 10.000, dan pihak penjual menyatakan qabul 

dengan harga Rp. 9.000, atau jika pihak penjual 

menyatakan ijab dengan harga Rp. 9.000 dan pembeli 

menyatakan qabul dengan harga Rp. 10.000.  

Adapun perselisihan qabul terhadap ijab yang 

menguntungkan pihak mujib pada satu sisi saja, tidak 

pada sisi-sisi yang lainnya, maka perselisihan qabul 
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seperti ini tidak menimbulkan berlangsungnya akad, 

kecuali disertai kesepakatan pihak lainnya. Misalnya 

pihak penjual menyatakan ijab dengan harga Rp.10.000 

kontan, sedang pihak pembeli menyatakan qabul dengan 

harga 13.000 tempo satu bulan. Dengan qabul seperti ini 

tidak terjadi akad, kecuali pihak penjual sepakat. 

Kesepakatan pihak penjual ini dinamakan qabul baru. 

 Syarat Syarat Akad 

1. Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam 

aqad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam segala macam aqad. 

b. Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang 

disyaratkan wujudnya dalam sebagian aqad, 

tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat 

ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat 

idhafiyah) yang harus ada disamping syarat-

syarat umum,seperti adanya saksi,untuk 

terjadinya nikah, tidak boleh adanya ta’liq 

dalam aqad muwadha dan aqad tamlik, seperti 

jual beli dan hibah. 

2. Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat 

dalam segala macam aqad adalah: 

a. Ahliyatul ‘aqidaini (kedua pihak yang melakukan 

aqad cakap bertidak atau ahli) 

b. Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi (yang 

dijadikan objek aqad dapat menerima hukuman 

) 
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c. Al-wilyatus syar’iyah fi maudhu’il aqdi (aqad itu 

diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya). 

d. Alla yakunal’aqdu au madhu’uhu mamnu’an 

binashshin syar’iyin(janganlah aqad itu yang 

dilarang syara). 

e. Kaunul aqdi mufidan (akad  memberi faidah) 

f. Ittihatul majlisil aqdi (bertemu dimajlis akad) 

3. Macam-Macam Akad 

Adapun macam-macam akad sebagai berikut 

a. Pertama: Akad Shahih dan Ghairu Shahih  

Dari segi pemenuhan terhadap syarat dan 

rukun, akad dibedakan menjadi dua: akad shabib dan 

akad ghairu shabib. Akad shabib adalah akad yang 

memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada 

setiap unsur akad (‘agidain, shighatul ‘aqd, maudhu’ul 

‘aqd, dan mahallul ‘aqd). Akibat hukum yang 

ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. 

Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh para 

pihak yang cakap hukum atas mal al-mutaqawwim, 

dengan tujuan untuk memindahkan hak pemilikan 

secara sah. Maka setelah berlangsung ijab dan kabul, 

seketika itu pemilikan benda berpindah kepada 

pembeli, sedang penjual berhak atas pembayaran 

harga, sepanjang tidak terdapat alasan khiyar.  

Akad ghairu shahih adalah akad yang sebagian 

unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. 

Seperti akad jual beli bangkai dan daging babi, atau 
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jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak 

memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad seperti ini 

tidak menimbulkan akibat hukum. 

Dalam konsep fuqaha Hanafiyah akad ghatru 

shahih dibedakan menjadi dua: (1) akad fasid, (2) akad 

bathil. Namun konsep jumhur fuqaha tidak 

membedakan antara keduanya.  

Yang dimaksudkan dengan akad bathil dalam 

pandangan fuqaha Hanafiyah adalah akad yang cacad 

rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-

sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari’at, 

seperti akadnya orang gila, atau cacat pada shighat 

akadnya, atau karena obyeknya tidak dapat dikenai 

hukum akad. Menurut mereka akad bathil ini sama 

sekali tidak menimbulkan akibat hukum. 

Sedang akad fasid menurut mereka adalah akad 

yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan 

syara’ namun terdapat sifatsifat tetentu yang dilarang 

oleh syara’ yang dapat menyebabkan cacadnya ‘rodah, 

seperti adanya unsur tipuan atau paksaan. Sekalipun 

telah terjadi serah terima, pihak yang dirugikan dapat 

mengajukan fasakh (pembatalan akad) baik secara 

langsung maupun melalui gadhi (hakim), dengan dua 

syarat: pertama, bendanya masih utuh sebagaimana 

adanya sebelum terjadi serah terima. Kedua, benda 

tersebut belum ditasharrufkan dengan pihak lain.  

Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah selanjutnya 

membedakan akad shahih menjadi dua: (1) akad 

nafidz, dan (2) akad mauquf. Akad nafidz adalah akad 
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yang dilakukan oleh orang yang cakap dan 

mempunyai kewenangan (wilayah) melakukan akad. 

Akibat hukum yang ditimbulkannya berlaku seketika 

berlangsungnya akad. Sedang akad mauquf adalah 

yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak 

mempunyai kewenangan melaksanakan akad. Akibat 

hukum yang ditimbulkannya digantungkan (mauquf) 

pada izin dari pihak yang berwenang. Jika pihak yang 

berwenang tidak mengjzinkannya maka akadnya 

bathal. Dalam pandangan fugaha Syafriyah dan 

Hanabilah akad mauquf ini dinamakan sebagai akad 

yang batal. Selanjutnya akad nafidz dibedakan 

menjadi dua: akad lazim dan akad ghairu lazim. Akad 

lazim adalah akad yang mana salah satu dari masing-

masing pihak tidak dapat mengajukan fasakh kecuali 

dengan kesepakatan pihak lainnya. 

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, kelaziman 

ini berlaku semenjak akad berlangsung, sedang 

menurut Syafi’iah dan Hanabilah kelaziman ini 

berlaku semenjak kedua belah pihak berpisah dari 

majlis akad.-Sedang akad ghairu lazim adalah akad di 

mana kedua belah pihak atau salah satunya 

mempunyai hak fasakh tanpa perlu kesepakatan pihak 

lain. Dari segi kelaziman (kepastian hukum) dan dari 

segi dapat atau tidaknya menerima upaya fasakh, akad 

dibedakan menjadi empat macam:  

1. Akad lazim yang tidak dapat dikenakan 

fasakh. Misalnya, akad nikah tidak dapat 

difasakhkan meskipun berdasarkan 
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kesepakatan kedua belah pihak melalui 

talak. Namun akad nikah dapat diakhiri 

melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh 

syariat Islam melalui talak dan khulu’. 

Dalam hal ini berlaku kaidah: setiap akad 

yang tidak menerima difasakhkan tidak ada 

hak khiyar, karena khiyar memberikan hak 

fasakh kepada shahibul khiyar’’.  

2. Akad lazim yang dapat dikenakan fasakh. 

Maksudnya akad yang dapat diurungkan 

melalui iqalah (berdasarkan kesepakatan 

kedua pihak). Akad jenis ini berlaku pada 

akad muawwadhah al-maliyah, seperti jual-

beli, musaqah, muzara’ah, musaqah dan 

lain-lain. 

3. Akad yang lazim (mengikal) terhadap salah 

satu pihak. Sepenij akad rabn dan kafalah, 

Keduanya bersifat lazim (mengikat) kepada 

pihak rabin dan kafil, namun bersifat tidak 

lazim (tidak mengikat) pihak murtahin dan 

makfullah.  

4. Akad yang bersifat tidak lazim (tidak 

mengikat) terhadap kedwa pibak, 

Karenanya kedua pihak sama-sama 

memiliki hak fasakh dan ruju’ (menarik 

kembali), misalnya akad wadi'ah, Ariyah, 

wakalah, syirkab, mudbarabah. Pada lima 

akad ini masing-masing pihak sewaktu-

waktu dapat menfasakh akad. Termasuk 
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jenis ini adalah wasiat dan hibah, di mana 

pihak yang berwasiat dan yang berhibah 

berhak untuk menariknya kembali. 

Demikian juga pihak yang menerima wasiat 

atau hibah berhak menolak atau 

membatalkannya.  

b. Akad Musamma dan akad Ghairu Musamma 

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi 

penamaan yang dinyatakan oleh syara’. Sejumlah 

akad yang disebutkan oleh syara’ dengan 

terminologi tertentu beserta akibat hukumnya 

dinamakan Akad Musamma. Misalnya, akad bai’, 

ijarah, syirkah, hibah, kafalah, hawalah, wakalah, 

rahn, wasiat, qordh dan lain sebagainya. 

c. Dari segi maksud dan tujuannya  

Dari segi maksud dan tujuannya, akad 

dibedakan menjadi tujuh macam sebagaimana 

berikut ini.   

1. Akad al-tamlikiyyah, yakni akad yang dimaksud 

sebagai proses pemilikan, baik pemilikan benda 

maupun pemilikan manfaat. Jika akad ini 

dilaksanakan dengan saling memberi dan 

menerima dinamakan akad mu’awwadbah, 

seperti akad jual-beli dan ijarah. Jika akad 

tamliktyab ini dilaksanakan secara cumacuma 

dinamakan akad tabarru’, seperti hibah, wakaf 

dan ‘ariyah (pinjam-meminjam).  

2. Akad al-Isqoth, yakni akad yang dimaksudkan 

untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan 



97 

 

atau tidak. Jika tidak ‘disertai imbalan 

dinamakan akad isqoth al-madhi, seperti akad 

menjatuhkan khulu’ tanpa iwadh, permaafan 

terhadap qishash, pembebasan hutang. Apabila 

akad isqoth ini disertai imbalan dinamakan 

isqoth al-muawwadhah.  

3. Akad al-Ithlaq, adalah akad yang menyerahkan 

suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain, 

seperti wakalah (perwakilan) dan tawliyah 

(penyerahan kuasa).  

4. Akad al-Tagyid, yaitu akad yang bertujuan 

untuk mencegah seseorang bertasharruf, seperti 

pencabutan kewenangan, wasiat, pengampuan 

atas seseorang lantaran gila atau cacat mental.  

5. Akad al-Tawtsiq, yaitu akad yang dimaksudkan 

untuk menanggung piutang seseorang, atau 

menjaminnya, seperti yang terjadi pada akad 

kafalah, hawalah dan rahn.  

6. Akad al-Isytirak, yaitu akad yang bertujuan 

untuk bekerja sama 

d. Akad ‘Ainiyah dan Ghairu ‘Ainiyah  

Pembedaan ini didasarkan dari sisi 

penyempurnaan akad. Akad ‘ainiyah adalah akad 

yang harus disempurnakan dengan penyerahan 

harta benda obyek akad. Yang tergolong akad 

‘Ainiyah adalah hibah, ‘ariyah, wadi’ah, rahn dan 

qordh. Adapun Akad ghairu ‘ainyah adalah akad 

yang kesempurnaannya hanya didasarkan pada 

kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak 
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mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad 

selain lima yang disebut di muka termasuk jenis 

akad ghaiu ‘ainyah.  

 

D. LATIHAN 
1. Jelaskan pengertian akad menurut bahasa 
dan istilah ! 
2. Sebutkan rukun-rukun dan syarat-syarat 
akad ! 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akad 
shahih dan akad tidak shahioh !  
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BAB VI  
PEMBERIAN HARTA KEPADA ORANG 

LAIN 

A. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Fikih  Muamalah adalah mata kuliah yang mengkaji 

tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar 

sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 

instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa 

syari’ah dan hukum sebagai bekal untuk 

mengembangkan konsep dasar  hukum ekonomi syariah 

(fikih muamalah) baik dalam dunia bisnis, dunia 

perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan 

syari’ah.Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar 

tentang konsep  fikih muamalah dan ruang lingkupnya 

B. PENDAHULUAN 

1. Gambaran mata kuliah yang akan dibahas 

 Pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah pemberian harta kepada orang lain yang 

memuat tentang hibah, sedeqah dan hadiah. 

2. Pedoman mempelajari materi 

Pedoman yang digunakan dalam pembahasan 

materi ini adalah self direct learning yaitu sebuah cara 

dalam pembelajaran dimana mahasiswa melakukan 

pembelajaran dengan inisiatifnya sendiri. 
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3. Tujuan Pembelajaran 

 Dalam pembelajaran ini tujuan yang akan dicapai 

adalah mahasiswa mampu memahami pemberian 

harta kepada orang lain yang memuat tentang 

hibah, sedeqah dan hadiah. 

4. Kegiatan Belajar 

 Dalam satuan bahasan ini, kegiatan pembelajaran 

yang pelaksanaanya menggunakan metode self direct 

learning yaitu sebuah cara dalam pembelajaran 

dimana mahasiswa melakukan pembelajaran 

dengan inisiatifnya sendiri. 

 

C. PEMBERIAN HARTA KEPADA ORANG 

LAIN (Hibah, Sedeqah dan Hadiah) 
1. Hibah 

a. Pengertian Hibah 

 Kata hibah berasal dari bahasa Arab yaitu 

wahaba, yahibu,dan hibatan. Kata tersebut jika 

dalam bahas Indonesia memiliki makna pemberian. 

Ketika sesorang memberikan harta milikinya 

terhadap siapa saja yang dikehendakinya, tanpa 

mengharapkan imbalan dari orang yang diberi 

maka hal tersebut bermakna ia telah memberikan 

hibah atau pemberian. Dalam pemberian sesuatu 

kepada orang lain, ini bermakna bahwa orang 

tersebut telah rela melepaskan haknya kepada 

orang lain. Dan hal tersebut merupakan 

pemindahan hak manalaka terkait dengan 

perbuatan hukum. 
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 Menurut istilah hibah adalah akad yang 

menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti 

ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. 

Menurut ulama Hambali, hibah adalah 

memberikan kepemilikan atas barang yang dapat 

di tasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak 

jelas karena adanya uzur untu mengetahuinya, 

berwujud dapat diserahkan tanpa danya 

kewajiban, kertika masih hidup tanpa adanya 

pengganti yang dapat dikategorikan sebagai hibah. 

 

b. Rukun Hibah  

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah 

adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk 

akad seperti halnya jual-beli. Dalam kitab Al-

Mabsuth, mereka menambahkan dengan gadbhu 

(pemegangan/penerimaan). Alasannya, dalam 

hibah harus ada ketetapan dalam kepemulikan. 

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 

qabul dani penerima hibah bukanlah rukun. 

Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab 

dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah 

sekadar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah 

dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak 

Menurut jumbur ulama, rukun hibah ada empat.” 

a. Wahib (Pemberi)  

Wahib adalah pemberi hibah, yang 

menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama 

berpendapat, jika orang yang sakit memberikan 
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hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang 

dikeluarkan adalah sepertiga dan harta 

peninggalan (tirkah).  

b. Mauhub lah (Penerima)  

Penerima hibbah adalah seluruh manusia. 

Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan 

menghibahkan seluruh harta.  

c. Mauhub.  

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.  

d. Shighat (ijab dan Qabul).  

Shighat hibah adalah adalah segala sesuatu 

yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti 

dengan lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan 

sebagainya. 

Ijab dapat dilakukan secara sharih, seperti 

seseorang berkata: saya hibahkan benda ini 

kepadamu, atau tidak jelas, yang tidak akan lepas 

dari syarat, waktu, atau manfaat. 

a. ijab disertai waktu (umuri)  

Seperti pernyataan, “Saya berikan rumah ini 

selama saya hidup atau selama kamu hidup.” 

pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat 

waktu tersebut batal. Rasulullah SAW. 

bersabda: Peganglah di tanganmu harta-

hartamu, janganlah mensyaratkan dengan 

umurmu (jika memberi), sebab yang memberi 

dengan mensyaratkan umur harta tersebut 

adalah bagi yang diberi. 

b. Ijab yang disertai syarat (penguasaan) 
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Seperti seseorang berkata, “Rumah ini 

untukmu, secara raqabi (saling menunggu 

kematian, Jika pemberi meninggal terlebih 

dahulu, maka barang miliknyalah yang diberi. 

Sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu 

barang kembali pada pemilik).Ijab seperti ini 

hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama 

Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan 

mengambilnya kapan saja dia mau sebab 

Rasulullah SAW. telah melarang umuri dan 

membolehkan raqabi. Dengan demikian, 

hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai 

pinjaman. 

Ulama Syafi'iyah, Abu Yusuf dan Hanabilah 

berpendapat jika penerima memegangnya, 

maka dikatakan hibah, sebab Rasulullah SAW. 

membolehkan umuri dan raqabi, sebagaimana 

dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. 

Ulama Malikiyah sependapat dengan 

Hanafiyah bahwa hibah umuri (selama dia 

masih hidup, jika sudah meninggal, diberikan 

kepada ahli waris penerima) dibolehkan, 

sedangkan hibah raqabi dilarang.  

c. Disertai syarat kemanfaatan  

Seperti pernyataan, “Rumah ini untuk kamu 

dan tempat tinggal saya. Ulama Hanafiyah 

berpendapat bahwa pernyataan itu bukan 

hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, 
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“Rumah ini-untuk kamu dan kamu tinggali 

adalah hibah. 

 

c. Syarat Hibah  

Syarat hibah berkaitan dengan syarat wahib dan 

mauhub. Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) 

syarat;  

a. hibah dari harta yang boleh ditasharrufkan.  

b. terpilih dan sungguh-sungguh.  

c. harta yang diperjualbelikan.  

d. tanpa adanya pengganti.  

e. orang yang sah memilikinya.  

f. sah menerimanya.  

g. walinya sebelum pemberi dipandang cukup 

waktu. 

h. menyempurmakan pemberian.  

i. tidak disertai syarat waktu.  

j. pemberi sudah dipandang mampu tasharruf 

(merdeka, mukallaf dan rasyid).  

k. mauhub harus berupa harta yang khusus 

untuk dikeluarkan. 

2. Sedeqah 

a. Pengertian Sedeqah 

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa 

Arab yaitu  shodakah yang diartikan dengan 

tindakan yang dibenarkan . Permulaan kehadiran 

agama  Islam, kata sedqah dimaknai pemberian yang 

diperbolehkan. Namun, pada saat Islam 

menjadiakannya sesuatu yang diharuskan oleh  Al- 
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Qur’an, maka sadaqah memiliki 2 makna. Pertama, 

sadaqah sunah yang familiar dengan sebutan 

sadaqah sebagaimana yang dipahami oleh 

kenabayakan orang awam yaitu pemberian sesuatu 

kepada seseorang dengan niat meraih keridhaan 

Allah dan makna yang kedua dari sadaqah yaitu 

dalam bentuk zakat.  

Dalam Alquran, term sadaqah kadang bermakna 

zakat. Hal tersebut dapat dilihat dalah QS. Taubah/9: 60. 

 

تْ ْانِ مَاْ دقَ  كِي نِْْلِل ف قرََاۤءِْْالص  مِلِي نَْْوَال مَس  ؤَل فةَِْْعَليَ هَاْوَال ع  مْ ْوَال م  ب ه  ْوَفىِْق ل و 

قاَبِْ رِمِي نَْْالر ِ نَْْفرَِي ضَةًْْالس بيِ لِْ ْوَاب نِْْاٰللِّْْسَبيِ لِْْوَفيِْ ْوَال غ  ْعَلِي مْ ْوَاٰللّ ْْاٰللِّْْم ِ

٦٠ْْحَكِي مْ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-

orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk 

(membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan 

Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai 

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi 

Mahabijaksana. 

Demikian pula dalam surah yang sama QS. 

Taubah/9: 103. 

ذ ْ وَالِهِمْ ْمِنْ ْخ  ه مْ ْصَدقَةًَْْامَ  ر  ي هِمْ ْت طَه ِ وتكََْْانِْ ْعَليَ هِم ْ ْوَصَل ِْْبهَِاْوَت زَك ِ ْصَل 
م ْ ْسَكَنْ  ١٠٣ْْعَلِي مْ ْسَمِي عْ ْوَاٰللّ ْْل ه 

 

Terjemahnya: 
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Ambillah zakat dari harta mereka (guna) 

menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah 

mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman 

bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

Dua ayat tersebut diatas bermakna sadeqah wajib 

atau zakat, bukan sadeqah dalam pengertian pemberian 

sesuatu kepada sesorang secara spontanitas dan ikhlas 

senmata-mata karena Allah. 

Sedaqah menurut istilah dimaknai dengan 

penyerahan sejumlah sesuatu baik dalam bentuk barang atau 

uang kepada siapa saja yang berhak menerimanya dengan 

mengharapkan ganjaran dari Allah.  

b. Orang yang Berhak menerima sadeqah 

1. Orang-orang saleh atau orang-orang yang ahli dalam 

berbuat kebaikan. 

2. Orang yang paling dekat, antara lain suami dan anak 

3. Orang yang membutuhkan 

4. Orang kaya, keturunan Bani Hasyim 

 
3. Hadiah 

a. Pengertian Hadiah 

Hadiah adalah pemindahan hak milik dalam 

bentuk  harta benda tampa ada penggantian 

kerugian Yng biasanya dikirim agar sipenerima 

dimuliakan. Pengertian dalam bentuk lain bahwa 

hadiah adalah penyerahan sesuatu terhadap 

penerima untuk diagungkan sipemberi hadiah 

tersebut. 

b. Rukun Hadiah 
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Sebagaimana dengann akad-akad lain, hadiah juga 

termasuk dalam bentuk transaksia atau akad. Oleh 

sebab itu, hadiah juga memiliki rukun. Diantara 

rukun hadiah adalah sebagai berikut; 

1. Pemberi 

2. Penerima  

3. Benda yang dihadiakan 

4. Ijab-kabul 

 

D.  LATIHAN 
1. Jelaskan pengertian hibah! 
2. Jelaskan pengertian sedeqah! 
3. Jelaskan pengertian hadiah ! 
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BAB VII  
PERDAGANGAN (AL-BUYU’) 

 

A. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Fikih  Muamalah adalah mata kuliah yang 

mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan 

antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 

instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa 

syari’ah dan hukum sebagai bekal untuk 

mengembangkan konsep dasar  hukum ekonomi syariah 

(fikih muamalah) baik dalam dunia bisnis, dunia 

perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan syari’ah. 

Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang 

konsep  fikih muamalah dan ruang lingkupnya 

B. PENDAHULUAN 

1. Gambaran mata kuliah yang akan dibahas 

Pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, 

rukun dan syarat jual beli serta  jual beli yang dilarang 

2. Pedoman mempelajari materi 

Pada pembahasan materi ini menggunakan metode 

artikulasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Penyampaian kompetensi oleh dosen yang akan 

dicapai 

b. Materi disampaikan sebagaimana biasanya 
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c. Penugasan kepada mahasiswa untuk 

mengulangi materi yang belum dimengerti 

3. Tujuan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran ini tujuan yang akan dicapai 

adalah mahasiswa mampu memahami Pengertian jual 

beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli 

serta  jual beli yang dilarang 

4. Kegiatan Belajar 

Dalam satuan bahasan ini, kegiatan 

pembelajaran yang pelaksanaanya menggunakan 

metode self direct learning yaitu sebuah cara dalam 

pembelajaran dimana mahasiswa melakukan 

pembelajaran dengan inisiatifnya sendiri. 

 

C. PERDAGANGAN (Al-Buyu’) 

1. Pengertian Perdagangan (al-Buyu’) 

Perdagangan (al-Buyu’) sinonim dengan 

istilah jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli 

secara bahasa al-bai (menjual) berarti 

mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.46 Ia 

merupakan sebuah nama yang mencakup 

pengertian terhadap kebalikannya yakni al-

syira‘ (membeli). Demikianlah al-bai’ sering 

diterjemahkan dengan jual-beli. Pengertian al-

bai’ secara istilah, para fuqaha menyampaikan 

definisi yang berbeda-beda antara lain, 

sebagai berikut ini. 

                                                 
46Nazih Hamid, Qadaya fiqhiyyah Muasirah fi al-Mal wa al-iqtisad 

(Cet.I;  Damaskus: Dar al-Qalam,2001),h. 32.  
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Menurut fuqaha Hanafiyah menukarkan 

harta dengan harta melalui tata cara tertentu 

atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi 

dengan sesuatu  yang lain melalui tata cara 

tertentu yang dapat dipahami al-bai’ seperti 

melalui ijab dan ta’athi (saling menyerahkan) 

Imam Nawawi dalam al-Majmu 

menyampaikan definisi yaitu 

mempertukarkan harta dengan harta untuk 

tujuan pemilikan  

Ibn Qudamah menyampaikan definisinya 

yaitu mempertukarkan harta dengan harta 

dengan tujuan pemilikan dan penyerahan 

milik.47Karena jual beli merupakan kebutuhan 

daruri dalam kehidupan manusia, artinya 

manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan 

jual beli, maka Islam menetapkan 

kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam 

banyak keterangan al-Qur’an dan Hadis Nabi. 

Dalam QS.al-Baqarah/2:275. 

 

مَ  الْبَيْعَ  اٰللّه  وَاحََل    بٰوا   وَحَر  ظَة   جَاۤءَه   فمََنْ  الر ِّ نْ  مَوْعِّ ب ِّه   م ِّ  فلَهَ   فاَنْتهَٰى ر 

ه    سَلفََ   مَا ىِٕكَ  عَادَ  وَمَنْ ۗ   اٰللِّّ  اِّلىَ وَامَْره
ۤ
هولٰ  فِّيْهَا ههمْ ۗ   الن ارِّ  اصَْحٰبه  فاَ

وْنَ  ده  ٢٧٥ خٰلِّ

Terjemahnya: 

Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai 

                                                 
47Iyad al-Anzy, al-Syurut al-Ta’widhyyah fi al-Muamalat al-

Maliyah (Cet. III; Riyad: Dar Kunuz Isbiliyah, 2009), h.59.  
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kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut 

riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi 

(transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka 

kekal di dalamnya. 

Rasulullah SAW. pernah ditanya oleh seorang 

sahabat, pekerjaan apakah yang paling baik. Beliau 

menjawab: “pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan 

tangannya dan setiap jual-beli yang baik (kullu bain 

mabrurin) 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai bentuk transaksi yang dapat 

mewujudkan tolon menolong di kalangan manusia 

memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dalam 

QS.al-Baqarah/2:275. 

مَ  بيَْعَ الْ  اٰللّه  وَاحََل    بٰوا وَحَر   ٢٧٥ الر ِّ
Terjemahnya: 

Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.  

QS.al-Baqarah/2:282. 

ا وْ  ده  ٢٨٢ۗ   تبَاَيعَْتهمْ  اِّذاَ وَاشَْهِّ
Terjemahnya: 

Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan 

janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu 

juga saksi.  
 

Dalam surah yang lain QS.al-Nisa/4:29. 
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يْنَ  يٰ ايَُّهَا ا لَ  اٰمَنهوْا ال ذِّ لِّ  بَيْنكَهمْ  امَْوَالكَهمْ  تأَكْهلهوْ   تِّجَارَة   تكَهوْنَ  انَْ  اِّل    بِّالْباَطِّ

نْكهمْ  ترََاض   عَنْ   ٢٩ۗ   م ِّ
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil 

(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka 

sama suka di antara kamu.  

Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan 

menegenai landasan jual beli sebagai dasar hukum 

diperbolehkannya.Diantaranya yang artinya Rasulullah 

pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? 

Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan 

setiap jual beli yang diberkahi. Hadis lain yang lain juga 

menyebutkan yang artinya “jual beli itu atas dasar suka 

sama suka”. 

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang 

dikemukakan di atas sebagai dasar jual-beli, para ulama 

fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual-beli itu 

hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-

Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa 

berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.48 Sebagai 

contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi 

praktek ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga 

persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak 

naik. 

 Apabila terjadi praktek semacam itu, maka 

pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual 

                                                 
48Rafiq al-Misry, al-Azmah al-Maliyah al-Alamiyah, Hal Najidu 

laha fi al-Islam (Cet.II; Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), h. 39.  
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barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum 

terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang 

wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam 

menentukan harga di pasaran. Malahan, disamnping 

wajib menjual barang dagangannya, dapat juga 

dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut 

dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.  

Di Indonesia praktek semacam itu banyak 

ditemukan dalam masyarakat, seperti penimbunan 

beras, gula pasir, BBM (Bahan Bakar Minyak) dan lain-

lainnya. Pribadi-pribadi pelakunya dalam waktu singkat 

menjadi jutawan, sedangkan rakyat banyak menjadi 

melarat. 
 

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli 

  Jual-Beli adalah merupakan suatu akad, dan 

dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan 

syarat jual-beli. Mengenai rukun dan syarat jual-beli, 

para ulama berbeda pendapat.  

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual-beli hanya ijab 

dan kabul kerelaan antara kedua belah pihak untuk 

berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan 

berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, 

maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan 

dan kabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling 

memberi. 

Menurut Jumhur Ulama rukun jual-beli itu ada 

empat: a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) b. 

Sighat (lafal ijab dan kabul) c. Ada barang yang dibeli d. 

Ada nilai tukar pengganti barang .  
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Menurut Mazhab Hanafi orang yang berakad, 

barang yang dibel dan nilai tukar barang (a, c, d) di atas 

termasuk syarat jual beli, bukan rukun. 

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli 

sesuai dengad rukun jual-beli yang disebutkan di atas 

adalah sebagai berikut:  

1) Syarat orang yang berakad Ulama fikih sepakat, 

bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus 

memenuhi syarat 

 a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang 

dilakukan anak kecil yang belum berakal 

hukumnya tidak sah, Anak kecil yang sudah 

mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad 

yang dilakukannya membawa keuntungan 

baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan 

sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab 

Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa 

kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan 

harta kepada orang lain, mewakafkan atau 

menghibahkannya tidak dibenarkan menurut 

hukum.  

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang 

mumayyiz yang mengandung manfaat dan 

mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-

menyewa dan perserikatan dagang, dipandang 

sah menurut hukum dengan ketentuan bila 

walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan 

dengan sematang matangnya. Jumhur ulama 

berpendapat, bahwa orang yang melakukan 
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akad jual-beli itu, harus telah akil baligh dan 

berakal. Apabila orang yang berakad itu masih 

mumayyiz, maka akad jual-beli itu tidak sah, 

sekalipun mendapat izin dari walinya. 

Kemudian, bagaimana halnya dengan jual-beli 

yang berlaku dalam masyarakat, yaitu jual-beli 

anak kecil yang belum dewasa? Umpamanya, 

anak kecil penjaja koran, majalah, makanan 

kecil, minuman yang nilainya relatif kecil juga.  

Menurut hemat penulis jual-beli semacam ini 

dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi 

adat-istiadat.  Berbeda apabila jual-beli itu 

nilainya besar seperti menjual kambing, sepeda 

dan sebagainya. Sebab, apabila terjadi sengketa, 

maka akan berakhir di pengadilan. Sedangkan 

pengakuan atau kesaksian anak kecil yang 

dibawah umur tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

Dengan demikian sebagai patokannya adalah 

nilai barang itu apakah pantas dibawa ke 

pengadilan atau tidak.  

b)  Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang 

berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat 

bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu 

yang bersamaan.  

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul | Ulama fikih 

sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual-

beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini 

dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul 
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harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang 

bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual-

beli dan sewa-menyewa.  

 Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat 

salah satu pihak, seperti wasiat, hibah atau wakaf, tidak 

perlu ada kabul, dan cukup dengan ijab saja. Bahkan 

menurut Ibnu Thaimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama 

lainnya ijab pun tidak diperlukan dalam masalah 

wakaf.  

 Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad 

jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah 

berpindah tangan. Ulama fikih menyatakan bahwa 

syarat ijab dan kabul itu y adalah sebagai berikut:  

a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan 

berakal ' (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama 

Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka 

dalam menentukan syaratt syarat seperti telah 

dikemukakan di atas.  

 b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “Saya jual 

sepeda ini dengan harga sepulub ribu”, lalu pembeli 

menjawab: “Saya beli dengan harga sepulub ribu’.  

c) ijab kabul dilakukan dalam satu majlis, Maksudny 

kedua belah pihak yang melakukan akad jual-beli 

hadir dan membicarakan masalah yang sama.  

 Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli 

beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli 

mengadakan aktivitas jain yang tidak ada kaitannya 

dengan akad jual-beli tersebut, kemudian sesudah itu 

dia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan 
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ulama fikih, jual-beli itu tidak sah, sekalipun mereka 

berpendirian, bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung 

dengan kabul.  

Berkenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab 

dan kabul boleb saja diantarai oleh waktu, dengan 

perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai 

kesempatan untuk berpikir  

Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali 

berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan 

terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan 

bahwa obyek pembicaraan jual-beli telah berubah.  

Pada zaman sekarang ini, ijab dan kabul tidak lagi 

diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa 

penjual menyerahkan barang dan pembeli 

menyerahkan uang dengan harga yang telah 

disepakati, seperti yang berlaku di toko swalayan dan 

toko-toko pada umumnya.  

Berbeda dengan jual-beli di sebagian pedesaan 

masih kita lihat ada ijab dan kabul, karena transaksi 

akad jual-beli tidak begitu banyak. Lain halnya dengan 

di kota-kota, terutama di kota besar, ijab dan kabul 

sudah tidak terlihat lagi.  

Masih dalam persoalan ijab dan kabul seperti yang 

dikemukakan di atas, ulama fikih berbeda pendapat. 

Ulama berpendapat, bahwa jual-beli semacam ini 

hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi 

adat kebiasaan suatu masyarakat, karena dalam 

kegiatan jual-beli telah ada unsur rela (suka sama suka) 
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antara kedua belah pihak. Menurut Jumhur ulama di 

antara unsur terpenting dalam akad jual-belj itu adalah 

suka sama suka seperti yang disebutkan dalam Surat 

An-Nisa’: 29 terdahulu, Ulama Mazhab Syafi’i 

mempunyai pendirian lain, bahwa ijab dan kabul harus 

dilakukan dengan jelas dengan kalimat ijab dan kabul.49 

Oleh sebab itu, bay’al mu’athah hukumnya tidak sah, 

baik transaksi itu dalam partai besar maupun kecil.  

Alasan yang mereka kemukakan adalah, bahwa 

unsur utama jual-beli adalah kerelaan kedua belah 

pihak. Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam 

hati masing-masing. Oleh sebab itu kerelaan itu harus 

diungkapkan dengan ijab dan kabul, apalagi apabila 

ada persengketaan jual-beli, maka akhirnya bisa 

berlanjut ke pengadilan. Namun, sebagian Mazhab 

Syafi’i seperti Imam Nawawi, al-Baghawi dan al-

Mutawalli menyatakan, bahwa jual-beli al- Muaatho50 

tersebut adalah sah, apabila telah menjadi tradisi yang 

berlaku dalam suatu masyarakat. 

Sebagian ulama Syaf’i lainnya seperti Ibnu Suraij 

dan al-Rumyaani membedakan antara jual-beli dalam 

partai besar dan kecil. Apabila transaksi itu dilakukan 

dalam partai besar, maka hukumnya tidak sah, 

sedangkan dalam partai kecil hukumnya sah atau 

                                                 
49Syafi’i, al-Turats al-Risalah (Cet.I;T.tp: Maktabah al-

Haramain,19880,h. 72. 
50Abdullah ibn Muhmmad al-Tahayyar, Ensiklopedia Figh 

Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab (Yogyakarta: Maktabah al-

Hanif,2009),h. 39.  
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barang yang nilainya besar tidak sah, sedangkan yang 

nilainya kecil dipandang sah.Terkait dengan masalah 

ijab dan kabul ini adalah jual-bel yang melalui 

perantara, baik melalui orang yang diutus maupun 

melalui media tertentu seperti surat-menyurat, dan 

faksimile. 

Ulama fikih sepakat, bahwa jual-beli melalui 

perantara seperti yang disebutkan hukumnya sah, asal 

saja ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati. Kendati pun masalah tersebut tidak 

ditemukan dalam fikih yang lama, tetapi ulama fikih 

kontemporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa dan 

Wahbah Az-Zuhaili (Guru besar fikih Islam di 

Universitas Damaskus, Suriah), menyatakan, bahwa 

jual-beli melalui perantara dibolehkan. Menurut 

mereka, satu majlis tidak harus diartikan dengan sama-

sama hadir dalam majlis (tempat) secara lahir, tetapi 

dapat diartikan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun 

antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi 

tempatnya berjauhan, asal topik yang dibicarakan 

berkisar sekitar jual-beli. Dengan demikian, ijab dan 

kabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya 

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijab 

dan kabul melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa hukum 

fikih Islam (terutama Muamalah), bisa saja berkembang 

sesuai dengan tuntutan zaman, asal tidak ada unsur 

merugikan salah satu pihak yang mengadakan 

transaksi. 3)Syarat yang diperjualbelikan, adalah 

sebagai berikut:  
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a)  Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak 

penjual menyatakan kesanggupannya untuk 

mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada 

pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang 

lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak 

semua barang yang akan dijual berada di toko atau 

belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat 

sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun, hal yang 

terpenting adalah, pada saat diperlukan barang itu 

sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang 

telah disepakati bersama.  

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 

Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda 

haram kina tidak sah menjadi obyek jual-beli, karena 

benda-beng tersebut tidak bermanfaat bagi manusia 

dalam pandang, syara’.  

c)  Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimilii 

sey, orang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti 

memperjug belikan ikan di laut, emas dalam tanah, 

karena ikan dy emas itu belum dimiliki penjual.  

d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau 

pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad 

berlangsung.  

3. Jual Beli yang Dilarang 

Jual-Beli yang dilarang dalam Islam ada beberapa. 

Akan tetapi penulis hanya membatasi pada jual beli yang 

dilarang dari segi ahli akad. Jumhur ulama tidak 

membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, 

menurut jumhur ulama, hukum jual-beli terbagi dua, 
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yaitu jual-beli sahih dan jual-beli fasid, sedangkan 

menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual-beli 

sahih, fasid, dan batal.  

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam 

Islam, Wahbah  Zuhalili meringkasnya sebagai berikut 

Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)   

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan 

sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, 

dapat memilih, dan mampu mentasharrufkan secara bebas 

dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya 

adalah berikut ini; 

Pertama,jual-beli orang gila. Ulama figih sepakat 

bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula 

sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.  

Kedua, jual-beli anak kecil. Ulama fiqih sepakat bahwa 

jual-beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, 

kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. 

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang 

belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun 

menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, 

jual-beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. 

Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk 

melatih kedewasaandengan memberi keleluasan jual beli. 

Ketiga, jual beli orang buta, jual beli orang buta 

dikategorikan sahih menurut jumhur ulama jika barang 

yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).  

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual-beli orang 

buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang 

yang jelek dan barang yang baik. Keempat, jual-beli 
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terpaksa,seperti jual-beli fudhul (jual-beli tanpa seizin 

pemiliknya) yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena 

itu, keabsahannya ditangguhkan, sampai rela (hilang rasa 

terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya 

ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan 

Hanabilah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada 

keridhaan ketika akad. Kelima, jual-beli fudhul. Jual-beli 

fudhul adalah jual-beli milik orang tanpa seizin 

pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Maliktyah, 

jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun 

menurut Hanabilah dan Syafi'tyah, jual beli fudhul tidak 

sah.  

 

D. LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian jual beli ! 
2. Sebutkan rukun dan syarat jual beli! 
3. Sebutkan jual beli yang terlarang! 

 

 

 

BAB VIII 

KHIYAR 

 
A. DESKRIPSI MATA KULIAH  

Fikih  Muamalah adalah mata kuliah yang 

mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan 

antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi 



123 

 

kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 

instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa 

syari’ah dan hukum sebagai bekal untuk 

mengembangkan konsep dasar  hukum ekonomi syariah 

(fikih muamalah) baik dalam dunia bisnis, dunia 

perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan 

syari’ah.Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar 

tentang konsep  fikih muamalah dan ruang lingkupnya 

B. PENDAHULUAN 

1. Gambaran mata kuliah yang akan dibahas 

Pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah pengertian khiyar, hukum khiyar dan 

macam-macam khiyar 

2. Pedoman mempelajari materi 

Pada pembahasan materi ini menggunakan 

metode artikulasi dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

a) Penyampaian kompetensi oleh dosen yang 

akan dicapai 

b) Materi disampaikan sebagaimana biasanya 

c) Penugasan kepada mahasiswa untuk 

mengulangi materi yang belum dimengerti  

3. Tujuan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran ini tujuan yang akan 

dicapai adalah mahasiswa mampu memahami   

pengertian khiyar, hukum khiyar dan macam-

macam khiyar 

4. Kegiatan Belajar 
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Dalam satuan bahasan ini, kegiatan 

pembelajaran yang pelaksanaanya 

menggunakan metode self direct learning yaitu 

sebuah cara dalam pembelajaran dimana 

mahasiswa melakukan pembelajaran dengan 

inisiatifnya sendiri. 

 

C. Khiyar 

a. Pengertian Khiyar 

Pada bab sebelumnya, telah disinggung 

bahwasanya akad lazim adalah akad yang telah 

mempunyai kepastian hukum sehingga masing 

masing pihak tidak berhak memfasakh dan 

membatalkannya dengan alasan khiyar.  

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh ‘aqidain 

(pihak yang melakukan akad) untuk memilih 

antara meneruskan akad atau membatalkannya 

dalam hal khiyar syarat dan khiyar ‘aib, atau hak 

memilih salah  satu dari sejumlah benda dalam 

khiyar ta’yin. Sebagian khiyar adakalanya 

bersumber dari kesepakatan seperti khiyar syarat 

dan khiyar ta’yin, dan sebagian lainnya bersumber 

dari ketetapan syara’ seperti khiyar ‘aib.  

 

b. Hukum Khiyar 

Hukum khiyar adalah mubah untuk penjual 

dan pembeli. Bagi pembeli dan penjual, khiyar 

bermanfaat untuk memikirkan baik buruknya 

transaksi sehingga masing-masing pihak tidak 
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mengalami penyesalan di kemudian hari jika ada 

masalah pada transaksi. Inilah hikmah khiyar yang 

membuat sisi ridha di antara pihak-pihak yang 

bertransaksi dapat terwujud. Tapi, khiyar tidak 

boleh dijadikan sarana untuk menipu atau 

berdusta. Jika sampai disalahgunakan, hukumnya 

haram. Sementara itu, khiyar memiliki dasar 

hukum sebagaimana sabda Nabi Muhammad: 

”Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang 

yang engkau beli selama tiga malam, jika engkau 

suka maka ambillah dan jika tidak suka maka 

kembalikanlah kepada pemilinya.” (HR. Ibnu 

Majah) 

c. Macam-Macam Khiyar51 

1. Khiyar majelis 

Khiyar majelis yaitu hak setiap ‘aqidain 

untuk memilih antara meneruskan akad 

atau mengurungkannya sepanjang 

keduanya belum berpisah. Artinya suatu 

akad belum bersifat lazim (pasti) sebelum 

berakhirnya majlis akad yang ditandai 

dengan berpisahnya ‘aqidain atau dengan 

timbulnya pilihan lain. Khiyar majlis ini 

tidak berlaku pada setiap akad, melainkan 

hanya berlaku pada akad al-mu’awwadha al-

maliyah, seperti akad jual beli dan ijarah.  

                                                 
51Hasbiy Ash-Shidiqy, Pengantar Figh Muamalah (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1994), h. 89.  
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Khiyar majlis dipegang teguh oleh fuqaha 

Syafi’iyah dan Hanabilah berdasarkan hadis 

riwayat Bukhari dan Muslim di mana 

Rasulullah SAW. bersabda masing-masing 

dari penjual dan pembeli memiliki hak 

khiyar selama keduanya belum berpisah”.  

Sedangkan fuqaha Hanafiyah dan 

Malikiyah menyangkal keberadaan jenis 

khiyar ini. Menurut mereka akad telah 

sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata 

berdasarkan kerelaan kedua pihak yang 

dinyatakan secara formal melalui ijab dan 

kabul 

2. Khiyar Ta’yin 

Khiyar ta’yin yaitu hak yang dimiliki oleh 

pembeli untuk memastikan pilihan , atas 

sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau 

harganya. Khiyar ' ini hanya berlaku pada 

akad muawwadhah al-maliyah yang meng| 

akibatkan perpindahan hak milik, seperti 

jual beli. Yang demikian ini merupakan 

konsep fugaha Hanafiyah.  

 

Imam Sayafi’i dan Ahmad ibn Hambal 

menyangkal konsep khiyar ta’yin ini dengan 

alasan bahwa salah satu syarat obyek akad 

adalah harus jelas. Keabsahan khiyar ta’yin 

menurut fuqaha mazhab Hanafiyah harus 

memenuhi tiga syarat sebagai berikut:  
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a. Maksimal berlaku pada tiga pilihan 

obyek akad. b.  

b. Sifat dan nilai benda-benda yang 

menjadi obyek pilihan harus setara dan 

harganya harus jelas. Jika sifat dan nilai 

masing-masing benda berbeda jauh, 

maka tidak artinya khiyar ta’yin ini 

3. Khiyar Syarat 

Khiyar Syarat yaitu  hak ‘aqidain untuk 

melangsungkan akad atau membatalkannya 

selama batas waktu tertentu yang 

dipersyaratkan ketika akad berlangsung. 

Seperti ucapan seorang pembeli saya beli 

barang dengan hak hiyar untuk diriku 

dalam sehari atau tiga hari”. Sesungguhnya 

khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi 

pihak yang berakad dari unsur kecurangan 

akad. Khiyar ini hanya berlaku pada akad 

lazim yang dapat menerima upaya fasah, 

seperti jual-beli, muzaro'ah, musyaqah, 

mudbarabah, kafalah, hawalah dan lain-lain. 

Khiyar syarat ini tidak berlaku pada akad 

ghairu lazimah seperti wakalah, ariyah, 

wadi’ah, hibah dan wasiat. Khiyar syarat ini 

juga tidak beraku pada akad lazimah yang 

tidak menerima upaya fasakh, seperti akad 

nikah, talak dan khulu’.  

4. Khiyar aib 
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Khiyar aib adalah  hak yang dimiliki oleh 

salah seorang dari aqidain untuk 

membatalkan akad atau tetap 

melangsungkannya ia menemukan cacat 

pada obyek akad yang mana pihak lain 

tidak memberitahukannya pada saat akad. 

penguasaan pembeli maka tidak berlaku 

hak  

5. Khiyar Ru’yat 

Khiyar Ru’yat adalah hak pembeli untuk 

membatalkan akad atau tetap 

melangsungkannya ketika ia melihat onyek 

akad dengan syarat ia belum 

melihatnyaketika berlangsun akad atau 

sebelumnya ia pernak melihat dalam batas 

waktu yang memungkinkan telah terjadi 

perubahan atasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

D. LATIHAN 

1.    Apa yang dimaksud khiyar ? 

2. Jelaskan apa yang saudara ketahui dengan khiyar 
majelis!  

3. Jelaskan apa yang Saudara ketahui dengan 
khiyar ta’yin!  
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4. Jelaskan apa yang Saudara ketahui dengan 
khiyar syarat!  

5. Jelaskan apa yang Saudara ketahui dengan 
khiyar aib!  

6. Jelaskan apa yang Saudara ketahui dengan 
khiyar ru’yat!  
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BAB IX 

BENTUK KERJASAMA ATAS LAHAN 

PERTANIAN 

 

A. DESKRIPSI MATA KULIAH  

Fikih  Muamalah adalah mata kuliah yang 

mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan 

antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 

instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa 

syari’ah dan hukum sebagai bekal untuk 

mengembangkan konsep dasar  hukum ekonomi syariah 

(fikih muamalah) baik dalam dunia bisnis, dunia 

perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan 

syari’ah.Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar 

tentang konsep  fikih muamalah dan ruang lingkupnya 

B. PENDAHULUAN 

1. Gambaran mata kuliah yang akan dibahas 

Pokok bahasan yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah bentuk kerjasama atas lahan pertanian 

2. Pedoman mempelajari materi 

Pada pembahasan materi ini menggunakan metode 

artikulasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a) Penyampaian kompetensi oleh dosen yang akan 

dicapai 
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b) Materi disampaikan sebagaimana biasanya 

c) Penugasan kepada mahasiswa untuk 

mengulangi materi yang belum dimengerti  

3. Tujuan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran ini tujuan yang akan 

dicapai adalah mahasiswa mampu memahami   

pengertian khiyar, hukum khiyar dan macam-

macam khiyar 

4.  Kegiatan Belajar 

Dalam satuan bahasan ini, kegiatan pembelajaran 

yang pelaksanaanya menggunakan metode self 

direct learning yaitu sebuah cara dalam 

pembelajaran dimana mahasiswa melakukan 

pembelajaran dengan inisiatifnya sendiri. 

 

C. Bentuk Kerjasama atas Lahan Pertanian 

1. Muzara’ah  

Muzara’ah adalah kerjasama dalam bidang 

pertanian antara lahan dan petani penggarap52. 

Ulama Mazhab Maliki mendefenisikan 

muzara’ah dengan perserikatan dalam 

pertanian. 

perserikatan dalam pertanian”, Menurut ulama 

Mazhab Hanbali Muzaara’ah adalah penyerahan 

lahan pertanian kepada seorang petani untuk 

                                                 
 

52
 Ghazali, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan dan Sapiudin 

Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta:KencanaPrenada Media Group, 

2010), 78. 
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diolah dan hasilnya dibagi berdua. Imam Syafi’i 

mendefinisikan mukhaabarah dengan 

pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan 

hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian 

disediakan pengelola lahan. Di Indonesia istilah 

tersebut di atas dengan paroan sawah/ ladang 

penduduk Irak menyebutnya mukhaabarah, 

Dalam masalah ini, al-Muzaara’ah dan al-

mukhaabarah mempunyai pengertian yang sama, 

dan yang dipersoalkananya mengenai bibit 

pertanian itu. Al-Mukhaabarah, bibitnya berasal 

dari pemilik lahan, sedangkan al-Muzaara’ah 

bibitnya dari petani. 

1. Hukum Akad Muzaara’ah.   

Di dalam membahas hukum muzaara’ah 

terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam Abu 

Hanifah dan Zufar bin Huzail bin Qais alKufi 

(728775 M ahli fikih Mazhab Hanafi) 

berpendapat, bahwa akad muzaara’ah tidak 

dibolehkan, karena akad muzaara’ah dengan bagi 

hasil, seperti seperempat dan seperdua 

hukumnya batal.  

Ulama Mazhab Syafi’i juga mengatakan 

akad itu tidak sah, kecuali apabila muzaara’ah itu 

mengikat pada akad musaaqah  yaitu kerja sama 

pemilik kebun dengan petani dalam mengelola 

tanaman yang ada dalam kebun itu yang 

hasilnya nanti dibagi menurut keaepakatan 

bersama. Alasan mereka adalah sabda 
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Rasulullah swa yang artinyaRasulullah SAW. 

melarang melakukan al-Mukhaabarah.” (HR. 

Muslim dari Jabir bin Abdullah)  

Sabda Rasulullah swa yang lain Rasulullah 

saw melarang al-Muzaara’ah” (HR. Muslim dari 

Tsabit al-Dakhak).  

Al-mukhaabarah dan al-Muzaara’ah dalam 

sabda Rasubullah tersebut di atas pengertiannya 

sama, sekalipun dalam al-mukhaabarah bibitnya 

dari pemilik lahan.  

Menurut mereka obyek dalam muzaara’ah 

belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang 

akan dijadikan imbalan untuk petani adalah 

hasil pertanian yang belum ada  dan tidak jelas  

ukurannya, sehingga keuntungan yang akan 

dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja 

pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga 

petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil. 

Akad yang bersifat belum ada dan tidak jelas 

inilah yang membuat akad itu tidak sah.  

Mengenai perbuatan Rasulullah dengan 

penduduk Khaibar, bukanlah merupakan akad 

muzaara’ah melainkan al-kharaj al-muqaasamah 

yaitu ketentuan yang harus dibayarkan kepada 

Rasulullah setiap kali panen dalam persentase 

tertentu. Sebagimana hadis Rasulullah yang 

artinya dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi saw. 

telah memberikan kebun beliau kepada 

penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan 
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perjanjian mereka akan diberi sebagian dari 

penghasilan, baik dari buahbuahan maupun dari 

hasil tanaman (palawija).(HR. Muslim)  

Ulama Mazhab Maliki, Hanbali, Imam Abu 

Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani 

(keduanya sahabat lama Abu Hanifah) dan 

ulama Mazhab az-Zahiri berpendapat, bahwa 

akad muzaara’ah hukumnya dibolehkan, karena 

akadnya cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara 

pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola.53 

Mereka beralasan kepada Hadits Rasulullah 

yang diriwayatkan Ibnu Umar di atas. Setelah 

diperhatikan, perbedaan pendapat terjadi, 

karena berbeda dalam memahami hadits 

tersebut di atas. Sebenarnya akad muzaara’ah ini 

didasarkan dan bertujuan saling tolong-

menolong dan saling menguntungkan antara 

kedua belah pihak. 

2.  Rukun Muzara’ah  

Jumhur ulama yang membolehkan akad 

muzaara’ah mengemukakan rukun yang harus 

dipenuhi, agar akad itu menjadi sah antara 

lain;a) Pemilik lahan, b) Petani penggarap 

(pengelola) ,c) obyek muzaara’ah yaitu antara 

manfaat lahan dan hasil kerja pengelola, serta 

ijab dan kabul. 

 

                                                 
53Sulaiman Rasyid, Figh Islam (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), h. 

39.  
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2. Musaqah 

Musaaqaah adalah akad (transaksi) antara 

pemilik kebun/ tanaman dan pengelola 

(penggarap) untuk memelihara dan merawat 

kebun/tanaman pada masa tertentu sampai 

tanaman itu berbuah.54 Para ulama fikih 

mendefinisikannya sebagai akad penyerahan 

kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk 

digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan 

(hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani). 

Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya yaitu  

pemilik lahan memperkerjakan orang lain 

(petani) untuk mengelola kurma atau pohon 

anggur saja dengan mengairi dan merawatnya 

dengan ketentuan hasil kurma dan anggur itu 

menjadi milik berdua. 55 

2. Rukun Musaqah  

 Ulama fikih berbeda pendapat tentang 

rukun dan syarat musaaqaah. Ulama Mazhab 

Hanafi menyatakan, bahwa rukun musaaqaah 

hanya dua saja, yaitu ijab dan kabul (penyerahan 

dan penerimaan). Jumhur ulama (Mazhab 

Maliki, Syafi’i dan Hanbali) menyatakan, ' 

bahwa rukun musaaqaah ada lima: 1) Ada dua 

                                                 
54

Musjfuk Zuhdi, Studi Islam Jilid III: Muamalah(Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 1993), h.21. 
  

55Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas hukum Muamalah 

(yogyakarta: UII Press,2000), h. 71. 
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orang (pihak) yang mengadakan akad 

(transaksi). 2) Ada lahan yang dijadikan obyek 

dalam perjanjian. 3) Bentuk/jenis usaha yang 

akan dilakukan. 4) Ada ketentuan bagian 

masing-masing dari hasil kerja sama itu. 5) Ada 

perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighah).56  

Kemudian syarat-syarat yang harus 

dipenuhi pada masing-masing rukun adalah: 1) 

Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang 

yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh 

dan berakal). 2) Benda yang dijadikan obyek 

perjanjian bersifat pasti.  

Menurut Mazhab Syafi’i kebun yang 

menjadi obyek perjanjian adalah anggur dan 

kurma saja, karena kedua macam tanaman 

tersebut yang dinyatakan dalam hadits 

Rasulullah. Berbeda dengan Mazhab Hanbali 

bahwa semua macam tanaman yang dapat 

dimakan buahnya dapat dijadikan obyek 

perjanjian.  

3) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun 

tersebut merupakan hak kerja sama dan 

pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan 

dalam perjanjian. 

 

 

                                                 
56 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 

2008), h. 47. 
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