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ABSTRAK 

Nama :  St.Saleha 

NIM :  90100117029 

Judul : Tinjauan  Ekonomi Islam terhadap Praktik Painrang Berasa 

(Peminjaman Beras) di Desa Bontolempangang Kabupaten Gowa 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan painrang berasa 

(peminjaman beras) dibayar uang serta mengetahui Pandangan ekonomi Islam 

terhadap praktik painrang berasa (peminjaman beras) dibayar uang di Desa 

Bontolempangang, Kabupaten Gowa.  

 Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan field 

research (penelitian lapangan). Analisis data yang telah dikumpulkan dalam 

penelitian ini didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu 

bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan 

pendekatan lapangan (field research) terhadap praktik utang piutang masyarakat 

di Desa Bontolempangang, Kabupaten Gowa yang didapat dengan mencatat, 

menganalisis dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan teori 

untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap 

praktik painrang berasa (peminjaman beras) dibayar uang di Desa 

Bontolempangang, Kabupaten Gowa.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bontolempangang, 

Kabupaten Gowa mengenai praktek peminjaman beras dibayar uang menunjukkan 

bahwa praktik painrang berasa (peminjaman beras) di Desa Bontolempangang, 
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Kabupaten Gowa terjadi ketika seorang muqridh (pemberi utang) memiliki beras 

dan meminjamkan berasnya kepada muqtaridh yang membutuhkan beras baik itu 

untuk keperluan konsumsi maupun lainnya. Antara muqridh dan muqtaridh 

bersepakat akan peminjaman beras yang dibayarkan harus berupa uang tunai 

sesuai harga beras yang berlaku saat peminjaman kemudian kedua belah pihak 

tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan. Jika di lihat dari segi 

rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum 

Islam yang berlaku. Mulai dari „Āqid (orang yang berhutang dan berpiutang) yaitu 

sudah cakap hukum atau balig. Kemudian Ma‟qūd „Alaih (objek), yaitu barang 

yang dijadikan objek hutang baik beras atau uang merupakan sudah sah menurut 

hukum Islam, namun adanya dua bentuk transaksi yaitu painrang berasa jangka 

pendek dan painrang berasa jangka panjang menyebabkan salah satu bentuk 

transaksinya dilarang oleh hukum ekonomi Islam yaitu painrang berasa 

(peminjaman beras) jangka panjang karena adanya unsur riba pada tambahan yang 

dipersyaratkan.  

Kata kunci : Peminjaman Beras Dibayar Uang, Utang Piutang, Tinjauan 

Ekonomi Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saling berinteraksi dan bekerja sama dalam masyarakat adalah sifat 

manusia sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu Islam telah mengatur segalanya, 

tidak hanya „ubudiyah tetapi juga „amaliyyah yaitu kegiatan muamalah yang 

mengatur aktivitas sesama manusia.
1
 Kesesuaian antara aturan muamalah dengan 

ajaran dan prinsip dalam al-Qur‟an dan hadis menjadikan sebagai petunjuk dalam 

mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek terutama dalam hal pemenuhan 

kebutuhan ekonomi di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tolong menolong telah menjadi budaya bagi setiap manusia yang hidup 

bermasyarakat, di mana manusia berinteraksi untuk saling berkepentingan sebagai 

makhluk sosial. Ketergantungan terhadap orang lain diakibatkan oleh setiap orang 

yang berbeda dengan yang lainnya seperti hal kemapanan ataupun keilmuan. 

Salah satu di antarannya adalah dalam hal mengatasi permasalahan yang tidak 

bisa tanpa bantuan orang lain
2
. Islam mengatur agar manusia menyebar di muka 

bumi ini untuk bekerja dan berusaha sehingga memperoleh rezeki untuk 

kelangsungan hidupnya tanpa harus meminta-minta dari orang lain. 

                                                 

1
Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1. 

2
Enizar, Hadis Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 85. 
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Memperoleh kebutuhan manusia hendaklah bertransaksi dengan 

sesamanya.
3
 Salah satu transaksi yang bersifat tolong menolong ini adalah praktik 

utang piutang. Sebagaimana yang telah diatur dalam QS. al-Maidah/5:2.  

                                     

     

Terjemahnya: 

 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

 takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

 pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

 amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah/5: 2).
4
 

Sehubungan dengan hal utang piutang dalam Islam dan disebut qardh 

adalah upaya pemberian pinjaman yang bersyarat kepada pihak peminjam untuk 

mengembalikan gantinya.
5
 al-da‟in dan al-qardh adalah istilah bahasa arab dari 

utang piutang yang transaksinya menggunakan pembayaran secara tidak tunai atau 

dikenal dengan nama mudayanah atau tadayun.
6
 Muamalah dalam bentuk utang 

piutang ini merupakan pinjaman yang apabila suatu barang yang dipinjamkan 

                                                 
3
Astuti, Nuraeni Gani, Nurfiah Anwar, Implementasi profit dan Loss Sharing Berbasis al-

Adl dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah di Kecamatan Anggareja 

Kabupaten Enrekang). At-Tawazun,Vol. 1 No.1 2021, h. 78. 

4
Al-Qur‟an dan Terjemahan 

5
Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi 

dan Bisnis dan Social (Ghalia Indonesia, 2012), h. 177. 

6
Gufron A. Mas‟Adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

2002), h.169. 
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harus dikembalikan dengan wujud yang sama atau senilai dengannya.              

Dari muamalah bentuk inilah sehingga dapat membantu orang lain memenuhi 

kebutuhannya sehingga sering diistilahkan ta‟awun (pertolongan) sesama. 

Demikian yang terdapat dalam QS. al-Hadid/57:11. 

                            

Terjemahnya: 

 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

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

 dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. al-Hadid:11).
7
 

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran bagi manusia untuk saling tolong 

menolong serta beban orang lain dapat ringan. Kesesuaian dengan dasar hukum 

Islam adalah bentuk utang piutang yang baik. Sebagaimana diisyaratkan dalam 

QS. al-Baqarah/2: 282. 

                                    

       

Terjemahnya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

 tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

                                                 
7
Al-Qur‟an dan Terjemahan 
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 hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. 

 (QS. al-Baqarah:282).
8
 

Penjelasan firman di atas adalah barang siapa yang melakukan transaksi 

utang piutang atau pinjam meminjam hendaklah ditulis dan mendatangkan saksi. 

Saksi yang didatangkan boleh pula disebut pihak ketiga yang dipercaya untuk 

menuliskan utang piutang ketika salah satu orang yang bertransaksi tidak paham 

baca tulis, tidak pandai mengurus harta atau lemah keadaannya seperti tua renta 

atau sedang sakit.
9
 Muamalah itu wajib menulis atau mencatat agar melindungi 

harta yang berhutang maupun pemberi hutang sehingga masing-masing hak terikat 

dengan transaksi tulisan dimana keduanya tidak bisa melanggar ketentuan agama 

dan persyaratan yang sudah disepakati.
10

 

Melihat praktik muamalah yang terjadi pada masyarakat sekarang sering 

mengalami perubahan sehingga meNIMbulkan permasalahan baru yang berkaitan 

dengan utang piutang salah satunya adalah praktik painrang berasa di Desa 

Bontolempangang Kecamatan  Bontolempangang Kabupaten Gowa. Desa yang 

berada pada wilayah dataran tinggi dengan luas 22,16 Km
2
 dengan jumlah 

                                                 
8
Al-Qur‟an dan Terjemahan 

9
Andi Zulfikar Darussalam, dkk. Konsep Perdagangan Dalam Tafsir al-Mishbah 

(Paradigma Filsafat Ekonomi Qur‟ani Ulama Indonesia), al-Tijarah, Vol.3, No.1, Juni 2017, h. 

52. 

10
Andi Zulfikar Darussalam, dkk. Konsep Perdagangan dalam Tafsir al-Mishbah 

(Paradigma Filsafat Ekonomi Qur‟ani Ulama Indonesia), h. 54. 
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penduduk sebanyak 2.334 dengan jarak 65 Km dari pusat ibukota.
11

 Masyarakat 

pada Bontolempangang umumnya berprofesi sebagai petani atau pekebun karena 

memiliki sawah dan kebun, namun sebagian pula yang lain memiliki profesi yang 

lain termasuk buruh tani yang tidak memiliki sawah ataupun kebun. Masyarakat 

di Desa Bontolempangang yang perekonomiannya tergolong lemah umumnya 

memenuhi kebutuhan lainya dengan cara pinjaman sehingga dapat memperoleh 

sejumlah uang dari orang lain. Mayoritas masyarakat memberikan pinjaman 

berupa beras dan dikembalikan berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan 

lainnya atau sekedar simpanan jika sewaktu-waktu menginginkan uang dan sering 

disebut dengan painrang berasa. Menurut etika painrang berasa merupakan 

bentuk kebaikan sehingga menjadi solusi alternatif yang bagi penyusun terdapat 

keganjalan dalam praktik transaksi yang dilakukan masyarakat Bontolempangang. 

Berdasarkan pengamatan singkat peneliti menemukan bahwa praktik 

painrang berasa ini dilakukan ketika seseorang memiliki kelebihan beras dan 

tidak ingin menjual beras karena merasa harga jual pada saat itu cenderung 

rendah. Selain hal tersebut mereka juga menganggap bahwa praktik painrang 

berasa ini sebagai tabungan apabila sewaktu-waktu menginginkan uang. Tukaran 

nilai antara beras dan uang ditentukan ketika pembayaran dan diberi harga dengan 

harga beras yang berlaku pada masa pembayaran tersebut bahkan sebagian yang 

                                                 
11

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. Kecamatan Bontolempangang Dalam Angka 

2020. Katalog BPS 1102001.7306081, https://Gowakab.bps.go.id, (02 Januari 2022 pada jam 

14.56 WITA). 

https://gowakab.bps.go.id/
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lain menetapkan harganya dengan nominal yang ditentukan kreditur jika sewaktu-

waktu harga beras rendah di masa pembayaran nanti. Sehingga terdapat tambahan 

nilai pembayaran pada praktik ini akibat kreditur bisa memperoleh tambahan lebih 

dari harga beras yang meningkat pada masa pembayarannya. 

Pendapat dari kebanyakan fukaha mewajibkan adanya pengembalian yang 

sesuai pada saat terjadinya akad dengan tidak boleh menambahkan atau 

menguranginya.
12

 Debitur dengan beban tambahan berupa biaya tertentu dapat 

memancing pernyataan riba.
13

 Hal ini karena berhutang piutang dimaksudkan 

untuk tolong menolong, baik hal itu untuk kepentingan konsumtif maupun 

produktif. Sebagian yang lain masyarakat dalam kesehariannya mempraktikkan 

hutang secara komersial, yakni pengambilan tambahan keuntungan dari transaksi 

piutang. Kemudian memicu pernyataan riba yang diharamkan oleh agama Islam. 

Terdapat maksud dan tujuan dalam akad transaksi painrang berasa yang oleh 

penyusun belum diketahui, sehingga perlu diteliti untuk mengetahui kebenaran 

akan unsur yang dilarang oleh agama atau tidak pada proses transaksinya.  

Sehubungan dengan pemaparan dari kebiasaan masyarakat, maka 

penelitian hendak dilakukan dengan judul“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap 

Praktik Painrang berasa (Peminjaman beras)  di Desa Bontolempangang 

Kabupaten Gowa”.  

                                                 
12

Kamil Musa, Ahkam al-Mua‟amalah (Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M), h. 273. 

13
Abu Surai Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam alih bahasa M. Thalib (Surabaya: al-

Ikhlas, 1993), h. 23. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka skripsi ini memuat 

beberapa pertanyaan, yaitu: 

1. Bagaimana praktik painrang berasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Bontolempangang Kecamatan  Bontolempangang Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi painrang berasa di 

Desa Bontolempangang Kecamatan  Bontolempangang Kabupaten Gowa?  

C. Fokus Penelitian (Pembatasan Penelitian) dan Deskripsi Fokus 

 Fokus Penelitian 1.

Penelitian ini memfokuskan pada penggambaran dari praktik 

painrang berasa yang pada setiap transaksinya memiliki keterkaitan dengan 

tinjauan ekonomi Islam dalam masyarakat Bontolempangang Kecamatan  

Bontolempangang Kabupaten Gowa. 

 Deskripsi Fokus 2.

a. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang tindakan transaksi 

dalam masyarakat baik berkaitan dengan jual beli, utang piutang, ataupun 

muamalah lainnya yang di sesuaikan dengan aturan dan ajaran syariah 

berdasarkan al-Qur‟an dan hadis. 

b. Praktik Painrang berasa 
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Utang piutang menggunakan beras dalam masyarakat 

Bontolempangang Kabupaten Gowa disebut dengan istilah “painrang 

berasa”. Painrang berasa Merupakan dua suku kata bahasa Makassar 

yang terdiri dari kata “Painrang” artinya meminjamkan, dan “Berasa” 

artinya beras, sehingga dapat dipahami bahwa “painrang berasa” 

merupakan transaksi tolong menolong antara yang meminjamkan beras 

(kreditur) kepada sang peminjam (debitur) yang memiliki uang sebagai 

pembayarannya.  

D. Tinjauan Pustaka 

Terdapat penelitian yang lebih dahulu dan hampir serupa dengan 

penelitian ini namun memiliki perbedaan, yaitu sebagai berikut: 

1. M. Agus Maryanto, Reni Hariani, Suci Aripto, dalam jurnal berjudul, 

“Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar 

Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur 

Kecamatan  Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang” (jurnal 

pemikiran dan pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 

Edisi Februari 2021). Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif analisis kualitatif, yang dalam hasil penelitian ini 

menunjukkan kesesuaian dengan pandangan hukum ekonomi Islam 

dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian yang 

memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku.  
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Adapun persamaan dari jurnal di atas dengan penelitian ini 

adalah sama-sama bentuk utang piutang dengan berupa barang dengan 

penelitian kualitatif. Perbedaan yang bisa kita lihat dari penelitian ini 

adalah bentuk utang piutang yang dilakukan menggunakan beras 

dengan bayaran uang sedangkan dalam jurnal di atas menggunakan 

piutang pupuk dengan bayaran beras. 

2. Irawati dan Akramunnas, dalam jurnal, “Pengetahuan Masyarakat 

Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan  Anreapi  

Polewali Manda” (Laa Maisyir, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018: 

109-122). Menggunakan metode penelitian analisis regresi sederhana, 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat 

masih rendah akan persoalan riba sehingga dalam praktik utang piutang 

yang dilakukan masih banyak yang mengandung riba. Maka perlu 

adanya pemahaman dari tokoh agama dan juga cendekiawan dalam 

memperjelas haram halalnya dan boleh tidaknya mengenai tindakan 

pengambilan tambahan dan transaksi utang piutang di tengah 

masyarakat. 

Persamaan yang dapat dilihat adalah adanya pembahasan 

tentang utang piutang yang dilakukan masyarakat dalam penelitian di 

atas. Sedangkan perbedaan yang terlihat adalah jurnal di atas mengkaji 

tentang adanya praktik utang piutang yang masih tidak dipahami 

masyarakat akan adanya unsur riba di dalamnya sementara penelitian 
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ini mengkaji tentang hukum ekonomi Islam terhadap praktik painrang 

berasa di Desa Bontolempangang Kecamatan  Bontolempangang 

Kabupaten Gowa. 

3. Ady Cahyadi (2014) dalam jurnal “Mengelola Hutang dalam Perspektif 

Islam. Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature 

review dengan hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hutang piutang 

boleh dalam Islam, akan tetapi harus menaati rambu-rambu yang di 

tetapkan dalam syariat Islam. Muqridh dan muqtaridh hendaknya sama-

sama paham adab-adab dalam berutang sehingga memberi manfaat bagi 

yang membutuhkan transaksi utang piutang tersebut dan jadi solusi. 

Persamaan yang dapat dilihat adalah pembahasan tentang utang 

piutang yang dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan harus menaatu 

aturan syariat Islam. Sedangkan perbedaan yang terlihat adalah jurnal 

ini mengkaji tentang praktik utang piutang dalam perspektif Islam 

secara umum sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hukum 

ekonomi Islam terhadap salah satu praktik nyata dalam masyarakat 

yang merupakan variasi baru yaitu praktik painrang berasa di Desa 

Bontolempangang Kecamatan  Bontolempangang Kabupaten Gowa. 

4. Fedra Hermawan (2020) dalam skripsi “Praktek Hutang Uang di Bayar 

Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Perspektif 

Ekonomi Islam”. Menggunakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang hasil menunjukkan bahwa praktik utang 
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piutang di Desa Durian Sebatang Kecamatan  Kedurang tidak sesuai 

Ekonomi Islam dikarenakan adanya tambahan yang dipersyaratkan oleh 

si pemberi utang berupa tambahan satu cupak beras dalam pinjaman 

satu kaleng beras sehingga si peminjam memperoleh keuntungan dalam 

utang piutang tersebut. 

Persamaan yang dapat dilihat pada skripsi di atas adalah 

kesamaan barang yang digunakan dalam praktik utang piutang tersebut 

serta jenis penelitiannya. Hanya saja dalam praktik penelitian di atas 

berupa pinjaman uang dibayar beras sementara dalam penelitian ini 

mengkaji tentang transaksi utang peminjaman beras dibayar uang 

dengan istilah painrang berasa tentunya dengan lokasi penelitian yang 

berbeda pula. 

5. Heru Fadli (2017) dalam skripsi “Praktik Utang Piutang Pada 

Masyarakat, Menurut Perspektif Hukum Islam”. Menggunakan 

penelitian lapangan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa cara  praktik utang piutang di Kelurahan Labuhan 

Dalam yaitu: 

1) Utang piutang uang dengan bersyaratkan pemotongan ketika 

transaksi peminjaman dan terdapat penambahan ketika 

pembayaran kemudian denda berlaku jika terjadi keterlambatan 

pembayaran.  
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2) Utang piutang menggunakan barang jaminan yang 

dipersyaratkan oleh kreditur  dengan batasan waktu yang telah 

mereka tetapkan serta berlaku denda jika terjadi keterlambatan 

pembayaran utang. 

Persamaan yang dapat dilihat pada skripsi di atas adalah 

kesamaan pembahasan praktik utang piutang dan jenis penelitian yang 

digunakan. Hanya saja dalam penelitian di atas mengkaji beberapa 

praktik utang piutang yang kesemuanya bersyarat sementara dalam 

penelitian ini mengkaji tentang transaksi utang piutang dengan 

spesifikasi barang berupa beras dibayar uang dengan istilah painrang 

berasa tentunya dengan lokasi penelitian yang berbeda pula. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan Penelitian 1.

Terdapat beberapa tujuan yang hendak diperoleh yaitu sebagai berikut: 

a) Untuk memahami deskripsi dari praktik painrang berasa di Desa 

Bontolempangang Kecamatan  Bontolempangang Kabupaten Gowa. 

b) Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap praktik 

painrang berasa di Desa Bontolempangang Kecamatan  

Bontolempangang Kabupaten Gowa. 
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 Manfaat Penelitian 2.

Manfaat penelitian yang hendak diperoleh adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Harapan peneliti yaitu agar wawasan dan pengetahuan yang 

berkenaan dengan sistem hutang piutang yang mengalami perubahan di 

tengah masyarakat bertambah sehingga mampu mengenali praktik 

painrang berasa serta mengetahui pandangan ekonomi Islam di 

dalamnya. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini tentunya dimakudkan untuk bahan perbandingan 

bagi yang meneliti selanjutnya agar membuat lebih sempurna karya 

ilmiah. Selain daripada itu penelitian ini tentunya sebagai masukan dan 

bahan pertimbangan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 

praktik painrang berasa di Desa Bontolempangang Kecamatan  

Bontolempangang Kabupaten Gowa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam 

1. Definisi Ekonomi Islam  

Seiring berkembangnya pengertian al-iqtishad dari yang berarti 

kesederhanaan dan kehematan kini berubah makna menjadi ilmu tentang 

Ekonomi.
14

 Menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi syariah sama dengan 

ilmu ekonomi Islam yang berkaitan dengan ilmu sosial ekonomi masyarakat 

dengan diatur berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah.
15

  

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam 

a. Al-Qur‟an 

QS. al-Baqarah/2: 275. 

                              

                                          

                                     

      

                                                 
 

14
M. Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Surat Ekonomi dan Keuangan Islam (Jakarta: 

Kholam Publishing, 2008), h. 47. 

 
15

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama (Cet 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 28. 
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Terjemahnya:   

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah 

disebabkan  mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya  jual beli itu 

sama dengan  riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah)  kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu  adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di 

dalamnya”.
16

  

b. As-Sunnah 

As-sunnah adalah semua hal (perkataan, perbuatan dan takrir) 

yang berasal dari Rasulullah saw.
17

 Merupakan sumber hukum kedua 

dalam pengkajian yang terkait dengan ekonomi Islam setelah tidak 

terperinci secara lengkap dalam al-Qur‟an. 

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip adalah sebuah keyakinan dari individu dalam menjadikan setiap 

pemikiran sebagai pedoman dalam tiap-tiap tindakan seseorang atau kelompok.  

Ekonomi Islam memandang prinsip ini sebagai hal pokok untuk mengatur 

                                                 
16

Al-Qur‟an dan Terjemahan 

 
17

Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 28.  
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jalannya suatu kegiatan sehingga menjadi terstruktur.
18

 Sebagian sistem ekonomi 

Islam memiliki kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya contohnya saja dalam 

sistem ekonomi kapitalis yang mengejar keuntungan dan dalam sistem ekonomi 

Islam itu juga dianjurkan asal sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 

Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Ketauhidan 

Tauhid adalah landasan utama dalam bangunan syariat sehingga 

menjadi hal yang diutamakan terhadap semua yang berkaitan dengan 

dalam ilmu sosial terutama dalam ekonomi syariah.
19

 

b. Keseimbangan 

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi yang membentuk manusia 

menjadi lebih rasional dalam mengelola harta. Sehingga terbentuk 

manusia yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak boros terhadap harta 

benda yang dimilikinya. 

c. Kehendak Bebas 

Kehendak bebas merupakan bagian dari kemandirian individu 

dalam menentukan prinsip yang ingin dijalaninya. Akan tetapi perlu 

                                                 
 

18
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PBFI) Universitas Islam 

Indonesian Yogyakarta, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 58.  

 
19

Muhammad, Aspek Hukum, h. 82. 
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adanya kesesuaian dengan prisip agama Islam yang  tentunya akan 

menuntun pada nilai-nilai kebaikan terhadap petunjuk-Nya.
20

 

d. Ta‟awun (Tolong Menolong) 

Ta‟awun ialah sifat yang melekat pada setiap manusia sebagai 

makhluk yang diciptakan saling membutuhkan. Meskipun manusia 

memiliki sifat individual akan tetapi fitrah sebagai makhluk sosial 

menjadikan adanya kewajiban tertentu untuk saling tolong menolong 

karena setiap individu tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. 

B. Hutang Piutang (Qardh) 

1. Pengertian Utang Piutang (Qardh) 

Utang piutang dalam terminologis diartikan sebagai pemberian yang 

bernilai dengan balasan yang serupa dikemudian hari sesuai kesepakatan antara si 

peminjam dan si pemberi pinjaman.
21

 Qardh bersinoNIM dengan kata qatha‟a 

yang memiliki arti memotong. Maksud dari kata memotong ini mengacu pada 

adanya pemberian sebagian hari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan 

pada orang lain sebagai bentuk pinjam meminjam.
22

 Sedangkan al-qardh menurut 

istilah terdapat beberapa pandangan para ulama dan pakar, antara lain: 

                                                 
20

Muhammad, Aspek Hukum, h 83. 

21
Muhammad at-Thayar bin Abdullah, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Terjemahan 

Miftahul Khair (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 153. 

22
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273. 
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a. Menurut ulama Hanafiyah, qardh adalah sebagian harta yang 

diberikan kepada pihak lain yang dalam transaksinya dimaksudkan 

agar dikembalikan dengan sesuatu yang sama atau sepadan dengan 

harta yang diberikan
23

.  

b. Menurut ulama Malikiyah, qardh adalah penyerahan suatu yang 

bernilai harta dan bermanfaat bagi orang lain, yang dalam 

penyerahannya tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, 

kemudian ketentuan itu harus diganti pada waktu kemudian yang 

bersyaratkan ganti tidak beda dengan yang diterima
24

. 

c. Menurut Ulama Syafi‟iyah, qardh adalah penyerahan suatu harta 

yang dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan tanpa 

imbalan atau tambahan yang dipersyaratkan dalam 

pengembaliannya
25

. 

d. Menurut ulama Hanabilah, qardh adalah penyerahan harta dengan 

mewajibkan pengembalian yang serupa. 

                                                 
 

23
Wahbah Zuhailiy, Al-Fqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Juz V, (Beirut: Darul Fikr,2007), 

115. 

 
24

Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Madzab Bagian Muamalat II, Penterjemah 

Chatibul Uman dkk, judul asli al-Fiqh „Ala al-Mazhabil Syafi‟iyah Al- Arba‟ah, Jilid 6, (Jakarta: 

Darul Ulum Press, 1992), 286 

 
25

Azharudin Latif, Fikih Muamalah (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.150.   
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e. Sayyid Sabiq memberikan definisi qardh ialah harta yang diberikan 

seorang  muqridh kepada muqtaridh yang kemudian memberikan 

pengembaliannya setelah mampu
26

. 

f. Menurut Ismail Nawawi qardh adalah penyerahan uang atau 

barang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia 

meminta pengembaliannya sebesar uang/barang tersebut. 

g. Syafi‟i Antonio mendefinisikan, qardh adalah pemberian harta 

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau 

dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 

Dalam literatur fiqih klasik, qard dikategorikan dalam „aqad 

tatawwu‟ atau akad saling membantu dan bukan transaksi 

komersial. 

 Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa qardh adalah 

sebuah transaksi yang melibatkan antara pemberi pinjaman (muqridh) dan 

penerima pinjaman (muqtaridh) dengan harta baik berupa barang ataupun uang 

yang dimaksudkan untuk dikembalikan dengan harta yang sama atau yang senilai 

dengan pinjaman tersebut. 

 Utang piutang merupakan sebuah bentuk tolong menolong yang dihukumi 

mubah (boleh). Sehingga tidak ada larangan bagi seseorang untuk meminjam 

apabila memang diperlukan karena Nabi Muhammad saw. pun pernah berhutang. 

                                                 
 

26
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ter. Kamaludd'in A. Marzuqi, cet. 11 (Bandung: Alma‟arif, 

1997), h. 129. 
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Akan tetapi utang piutang sebaiknya jangan dijadikan sebuah kebiasaan apabila 

itu hanya sekedar pamer atau gengsi tak memiliki barang-barang mewah. 

 Dasar Hukum Utang Piutang (Qardh) 2.

a. Al-Qur‟an 

 Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial 

yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada 

dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha 

untuk menolong sesama dalam kebaikan. Pemberian hutang harus didasarkan 

pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak 

ada larangannya dalam melakukannya
27

. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. 

dalam QS. al-Maidah/5: 2. 

                                    

      

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan  

 takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

 pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

 amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah/5: 2).
28

  

                                                 
 

27
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor:Kencana, 2003), h.222   

 
28

Al-Qur‟an dan Terjemahan 
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 Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam hutang piutang tentang 

nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya ialah sebagai berikut:  

a. Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 282, penguatan atas transaksi utang 

piutang harus dituliskan dengan penyertaan 2 orang saksi yang 

penulisannya diatas kertas bersegel atau bermeterai. QS. al-

Baqarah/2: 282. 

                                    

      

Terjemahnnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar”.
29

 

b. Peminjaman disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak saja dengan 

niat kesungguhan akan melunasinya. 

c. Pemberi  utang hendaknya memberi kelonggaran apabila pihak 

berpiutang memiliki kesulitan dalam membayar demi mewujudkan 

fungsi utang piutang yaitu tolong menolong. 

                                                 
 

29
Al-Qur‟an dan Terjemahan 
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d. Pembayaran utang hendaknya dipercepat jika sudah mampu dan 

jangan menunda atau lalai dalam melunasi agar terhindar dari 

kedzaliman. 

 Rukun Dan Syarat Utang Piutang (Qardh) 3.

Ada tiga rukun pinjam meminjam, yaitu: shigat yaitu ijab dan qobul, aqid 

yaitu peminjam dan yang memberi pinjaman. Ma‟qud „alaih, yaitu hutang atau 

barang. 

a. Shigat  (Ijab dan Qobul) 

Shigat  terdiri  dari kesepakatan antara si peminjam dan pemberi 

pinjaman sebagai dua orang yang akan melaksanakan ijab dan qabul. 

Ketika si peminjam mempersyaratkan akan pengembalian yang sama 

atau senilai dengan barang yang dipinjamkan kepada si peminjam. 

Tentunya utang piutang ini harus sesuai dengan syarat utang piutang 

dalam Islam dengan shigat ijab qabul berupa perkataan “Aku pinjamkan” 

atau yang semisalnya. 

b. Muqridh (Kreditur) dan Muqtarid (Debitur) 

Dua orang yang disebut muqridh dan muqtaridh yang bersepakat 

melakukan akad qardh dan telah memenuhi syarat-syaratnya yaitu 
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berakal, atas keinginan sendiri, tidak mubazir dan tentunya harus baligh 

atau sudah cukup umur (dewasa).
30

 

c. Barang yang Dipinjamkan (Mauqud „alaih) 

Imam Syafi‟i, Maliki, dan Hambali mempersyaratkan barang 

pinjaman harus sesuatu yang bisa di lihat ukurannya (ditakar, ditimbang 

dan dihitung) sehingga dihukumi sah dalam akad qardh.
31

 Pembatasan 

karakteristik terhadap barang yang dipinjamkan memiliki kesesuaian 

dengan transaksi jual beli sehingga perlu memiliki takaran yang apabila 

dalam pengembalian dari utang tersebut memiliki kesamaan dengan 

barang pinjaman atau yang sepadan.
32

 

Syarat Utang piutang: 

a. Shigat (ijab kabul)   

Penyerahan suatu barang kepada pihak lain dengan perkataan 

“Aku menyerahkan barang ini kepadamu dan harus dikembalikan” 

adalah shigat ijab yang mensahkan adanya bentuk qardh .
33

 

b. Al-mal mutaqawwim (harta yang boleh di manfaatkan menurut 

syara) 

                                                 
30

Sulaiman Rasyid, Fiqhi Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 307. 

31
M. Hasbi al-shiddiqi, Hukum Fiqhi Islam (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997), h. 364. 

32
Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi‟i (Cet. 1; Jakarta: Almahira, 2010), h. 20-21. 

33
Ahmad wardi, Fiqih Muamalat. h. 280. 
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Beberapa fuqaha mazhab memiliki pendapat berbeda tentang jenis 

harta benda yang bisa diutang piutangkan. Fuqaha mazhab Hanafiyah 

berpendapat bahwa harta benda al-misliyat (dapat dihitung, ditakar atau 

ditimbang) yang sah dengan qardh dan tidak berlaku pada harta benda al-

qimiyyat (hasil kerajinan, rumah, tanah, hewan dan lain-lain).   

c. Utang piutang melarang adanya akad yang mempersyaratkan 

tambahan dari si pemberi pinjaman demi keuntungan muqrid .  

Fuqaha  sepakat  akan keharaman dari tambahan yang disyaratkan 

dalam qard untuk keuntungan muqrid karena memicu pernyataan riba.  

Jika keuntungan  tersebut  ada diluar akad  sementara hal  tersebut  telah 

menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, maka mazhab 

hanafiyah membolehkan. 

Menurut pendapat Fuqaha Malikiyah bahwa utang-piutang yang 

bersumber dari jual beli dan al-qardh. Apabila terdapat penambahan 

pembayaran yang  diluar dari syarat akad utang yang berasal dari jual 

beli maka hukumnya mubah (boleh). Penambahan yang tidak 

dipersyaratkan akan tambahan di awal dan tidak menjadi keumuman 

dalam masyarakat baru dianggap boleh dan diterima.
34

 Penjelasan 

tersebut tentu menyebutkan persyaratan untuk ijab dan qabul diantara 

yang melakukan transaksi utang piutang. 

                                                 
34

Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 173-174. 
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Hikmah di syariatkannya qardh adalah sebagai berikut: 

a) Menjalankan perintah Allah untuk menjadi kaum muslimin yang 

saling tolong menolong dalam beramal baik dan takwa. 

b) Menguatkan ukhuwah dengan saling tolong menolong dan 

meringankan beban kesulitan antar sesama.  

 Adanya hukum wajib dalam memberi utang jika piutang tersebut 

dibutuhkan oleh orang yang terlantar atau sangat membutuhkan. Hal ini menjadi 

sebuah pekerjaan yang amat besar manfaatnya dalam masyarakat dalam bahu 

membahu dan tolong menolong dalam meringankan masalah. 

 Bentuk-bentuk Utang Piutang 4.

 Beberapa bentuk atau variasi utang piutang yang terjadi dalam masyarakat: 

a. Utang uang dengan pembayaran uang dibolehkan selama tidak ada 

persyaratan tambahan pengembalian diawal transaksi. 

b. Utang uang dengan pembayaran hasil pertanian dibolehkan dengan 

memenuhi syarat yaitu; 1) Utang uang tersebut sama nilainya dengan 

harga beras/ pertanian yang berlaku saat pelunasan; 2)  Kesesuaian 

harga disesuaikan dengan harga yang berlaku umum dalam 

masyarkat berdasarkan waktu pembayaran bukan peminjaman. 

c. Utang barang dengan pengembalian berupa barang menjadi boleh 

apabila nilainya sama dan tidak mempersyaratkan tambahan pada 
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pembayaran kecuali pemberian tambahan sukarela dari yang 

meminjam. 

d. Utang uang dengan pengembalian barang dibolehkan asalkan 

nilainya sama diwaktu pelunasan. 

C. Riba dalam Hukum Islam 

Riba dalam bahasa arab bermakna ziyadah (tambahan) karena salah satu 

perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Riba 

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil.  

Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan lebih dari 

pokok pinjaman
35

. Menurut Fuad Moh. Fachruddin, riba adalah tambahan yang 

hukumnya haram dalam perkara utang piutang
36

.Menurut Ahmad Sukarja, 

persyaratan tambahan pengembalian diawal transaksi oleh salah satu diantara dua 

orang yang melakukan proses muamalah utang piutang atau tukar menukar barang 

adalah riba.
37

  

Terdapat beberapa pendapat dalam penjelasan riba, tetapi secara umum 

riba dipahami sebagai pengambilan tambahan, baik yang berkaitan dengan 

                                                 
 

35
Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, 

"Islamologi (Dînul Islâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, h. 484. 

 
36

 Fuad Moh. Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi, Bandung: 

PT al-Ma'arif, 1980, h. 62. 

 
37

Ahmad Sukarja, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (editor), 

Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, h. 34  
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transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang merupakan jalan batil karena 

bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.
38

 

1. Dasar Hukum Riba  

Tidak ada penyangkalan dalam pernyataan keharaman riba bagi seorang 

muslim. Al-Quran begitu jelas menyatakan keharamannya disisi Allah swt.  Allah 

swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah /2: 275. 

                              

                                          

                                     

     

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

 gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

 berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

 padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

 Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

 terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

                                                 

38
Muhammad Syafi‟i, Bank Syariah, h. 37. 
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 diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) 

 kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 

 adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.
39

 

 Hadis Abdullah Ibnu Mas‟ud 

لَيْهِ وَسَلًمْ اكَِلَ الربََِ وَمُوكِْلَهُ وَشَا هِدَهُوكََاتبَِهُ  عَنْ ابْنُ مَسعُوْدِقاَلَ:لَعَنً رَسُوْ لُ الًلًِ صَلًى الًلً ءعَ   

Artinya: 

“Dari Ibnu Mas‟ud ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang 

memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang 

menulisnya”. (HR. Tirmidzi).
40

 

2. Macam-macam Riba 

Memberi pinjaman kepada yang membutuhkan merupakan kebaikan atau 

sifat tolong-menolong dengan tidak menjadikannya sebagai lahan untuk 

memperoleh keuntungan dari tambahan pinjaman dan hendaknya pinjam 

meminjam ini harus disertai niat ikhlas membantu. Beberapa riba yang terdapat 

dalam utang piutang yaitu sebagai berikut: 

a. Riba Qardh 

Riba jenis ini muqridh mempersyaratkan sebuah manfaat atau 

kelebihan pada muqtaridh sehingga bukan menjadi utang piutang yang 

                                                 
39

Al-Qur‟an dan Terjemahan 

 
40

 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh, Sunan at-Tirmidzi, (Kairo: Dar al-Fikr, 2005) 

III: hlm.333 
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bersifat ta‟awun lagi akan tetapi lahan bisnis bagi si peminjam 

(muqridh). 

b. Riba Jahiliah 

Riba Jahiliah adalah riba yang terjadi karena adanya tambahan 

pembayaran akibat keterlambatan dari waktu yang disyaratkan untuk 

membayar.
41

 

 Islam tidak menyukai umatnya melakukan riba, bagi seorang muslim 

melakukan riba adalah haram hukumnya. Allah SWT berfirman dalam QS. al-

Baqarah 278-279: 

                                   

                              

      

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman.  Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan 

                                                 

41
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 12-13. 
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jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”
42

 

 Adapun riba dalam hal jual beli yaitu sebagai berikut: 

a. Riba Fadl  

Riba Fadl adalah pertukaran barang yang sama dengan nilai yang 

berbeda baik dari kadar maupun timbangannya. Riba ini berlaku pada 

beberapa jenis barang ribawi yang menyebabkan adanya kelebihan 

pengembalian atas barang ribawi yang dipinjamnya.
43

 

b. Riba Nasi‟ah  

Riba nasi‟ah adalah riba yang diakibatkan karena adanya 

penundaan pembayaran atau penyerahan yang ditangguhkan terhadap 

barang ribawi yang dipertukarkan. Riba ini muncul karena adanya 

perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari 

ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Transaksinya mengandung 

pertukaran kewajiban, menanggung beban.
44

 

3. Jenis Barang Riba  

Hadits Riwayat Muslim dan Ahmad yang artinya:  

“Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, 

perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma 

dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan 

                                                 
 

42
Al-Qur‟an dan Terjemahan   

 
43

 Ismail, Perbankan Syariah, h. 14.  

 
44

 Heru Wahyudi, Riba dalam Tujuh Kitab, h. 7  



31 

 

 

 

 

 

 

  

serah terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual sekehendakmu asal 

tunai.”  

Berdasarkan hadits diatas terdapat bebarapa tafsiran para ulama dalam 

kitabnya-kitabnya yang dalam hal ini menyimpulkan bahwa barang ribawi itu 

adalah: 

a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk 

lainnya. 

b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung serta bahan 

makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.
45

 

 Komoditi barang ribawi yang disebutkan dibolehkan jual beli dengan cara 

barter komoditi yang sama. Dalam akad pertukaran tersebut harus memenuhi 

syarat yaitu; 1) dilakukan dengan kontan (tunai); 2). Meskipun mutu kedua barang 

berbeda akan tetapi jumlah dan takarannya haruslah sama. 

D. Kerangka Fikir 

 Kerangka pemikiran merupakan gambaran sementara dalam memudahkan 

arah penelitian mengenai objek analisis. Transaksi painrang berasa merupakan 

tanggung jawab sosial yang mengandung nilai tolong menolong (ta‟awun) 

sebagaimana utang piutang pada umumnya. Transaksi menggunakan objek berupa 

beras akan mengalami penurunan atau kenaikan nilai pada pembayaran dari harga 

beras tersebut sesuai pemberlakuan harga pasar pada masa pembayaran atau 

                                                 
 

45
 Neneng Nur Hasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2017), h. 151. 
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kesepakatan pada harga awal transaksi dan dibayarkan menggunakan uang 

sehingga bisa saja terdapat tambahan pembayaran dalam transaksinya. 

Sebagaimana terdapat pada gambar 2.1. sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 

Kerangka Fikir  

 

 

 

 

 

 

Pada sistem painrang berasa terdapat pemilik beras yang disebut muqrid 

melakukan transaksi peminjaman kepada pihak yang meminjam atau disebut 

dengan muqtarid dengan bayaran yang ditentukan oleh pemilik beras harus 

menggunakan uang. Kemudian dalam jenjang waktu pembayaran dari praktik 

Sistem utang piutang (Painrang Berasa‟) 

Tinjauan ekonomi Islam Terhadap praktik 

painrang berasa di Desa Bontolempangang 

Kesimpulan 
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painrang berasa tersebut terdapat ketentuan harga yang ditetapkan oleh muqridh 

kepada muqtaridh sehingga terdapat kesepakatan dengan adanya proses 

penambahan atau tidak pada masa pembayaran dari nilai beras pinjaman tersebut. 

Kemudian dari proses pengembalian utang beras berupa uang inilah perlu 

penelitian lanjutan mengenai pandangan ekonomi Islam sehingga diperoleh 

kesimpulan dari transaksi painrang berasa di Bontolempangang.  



 

34 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif. Pemilihan jenis 

kualitatif ini disesuaikan berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Bogdan 

dan Taylor yaitu penelitian kualitatif adalah metode paparan dari pengamatan 

yang diperoleh melalui kata-kata baik dari segi dokumentasi maupun 

wawancara.
46

 Menurut Strauss & Corbin, “Penelitian  kualitatif  adalah penelitian 

yang diperoleh bukan berdasarkan hitungan ataupun statistik. Sehingga dapat 

dipahami bahwa penelitian  kualitatif  adalah penemuan makna dari setiap 

kejadian yang berkaitan dengan manusia ataupun fenomena yang sedang 

diteliti”.
47

 

Sebagaimana dalam pemaparan judul di bab satu maka lokasi penelitian 

ini berada di Desa Bontolempangang yang masih dalam wilayah Kecamatan  

Bontolempangang Kab. Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Bertujuan untuk membuat penjabaran mengenai fakta-fakta dalam 

masyarakat berkenaan dengan tindakan praktik yang berlangsung. Terlihat 

                                                 

46
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), h. 9. 

47
Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan  

(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 328. 
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jenisnya termasuk penelitian lapangan (field research) dengan melihat secara 

langsung kasus yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian lapangan hakikatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah 

terjadi di tengah masyarakat.
48

 Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui hukum 

ekonomi Islam dan proses transaksi painrang berasa di Desa Bontolempangang 

Kecamatan  Bontolempangang Kabupaten Gowa. 

C. Jenis Dan Sumber Data 

Ada 2 data dalam jenis dan sumber penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer  yaitu perolehan data dari hasil pengamatan serta Tanya 

jawab dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini 

adalah masyarakat di Desa Bontolempangang Kecamatan  

Bontolempangang Kabupaten Gowa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah hasil dari pencarian fakta dengan melalui data 

yang sudah pernah ada.
49

 Data ini akan dikumpulkan berdasarkan hasil 

perolehan dari ruang pustaka seperti al-Qur‟an, Hadis, buku-buku atau 

sumber-sumber lain yang sekaitan dengan kajian penelitian ini. 

                                                 
48“

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah (Ponorogo: Stain Press, 2010), h. 6.” 

49“Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi III 

Cet. Ke-4; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115.
”
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D. Metode Pengumpulan Data 

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan 

dengan data  lain,  dapat  dianalisis  dan  relevan  dengan  program  tertentu.
50

 

Metode  dalam pengumpulan  data  pada  penelitian ini  menggunakan  cara  

pencatatan sebagian  kecil  saja  dari  seluruh  elemen  yang  menjadi objek  

observasi penelitian. Dalam pengambilan sampel terdapat beberapa teknik 

pengumpulan data: 

1. Observasi 

Observasi ialah  suatu  pengamatan  yang  khusus  dan  pencatatan 

yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam 

rangka penelitian,   dengan   maksud   untuk   mendapatkan   data   yang 

diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.
51

 Maka  dalam  

penelitian  ini penulis  menggunakan pengamatan  langsung  terhadap  

lokasi  penelitian  khususnya masyarakat  di Desa Bontolempangang 

Kecamatan  Bontolempangang Kabupaten Gowa. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara dua belah pihak dengan 

maksud tertentu. Pengumpulan data ini dengan melakukan tanya jawab  

                                                 
50

Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 53. 

51
Joko Subagyo, Metode  Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2004), h. 63. 
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secara langsung kepada masyarakat yang ada di Desa Bontolempangang 

Kecamatan  Bontolempangang Kabupaten Gowa.
52

 

3. Studi Pustaka (Library research) 

Penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data dengan melalui 

beberapa literature dalam arsip-arsip tertulis dalam kepustakaan yang 

berkenaan dengan penelitian dalam menunjang literature sebagai referensi 

lainnya. 

4. Dokumentasi 

Penelitian  ini diperlukan metode dokumentasi yang dimaksudkan  

untuk  memperoleh data  dengan  cara  mempelajari  dokumen  yang  

berkaitan  dengan keseluruhan data  yang diperlukan dalam penelitian. 

Dokumentasi sendiri berasal dari kata dokumen yang  berarti barang-barang  

tertulis.
53

 Perlunya dokumentasi  dalam  penelitian  ini dimaksudkan untuk 

melihat relevansinya dengan penulisan masalah ini dari berbagai arsip yang 

tersimpan dan juga catatan-catatan yang ada. 

                                                 
52

Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Social (Cet. IV; 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 

53
Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 11. 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri adalah instrumen penelitian.
54

 

Sehingga peneliti  juga  harus  divalidasi dan seberapa kemampuan peneliti siap 

melakukan penelitian untuk selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap 

pemahaman metode penelitian  kualitatif,  pengawasan  terhadap  bidang  yang  

diteliti, kesiapan  peneliti  untuk memasuki obyek penelitian, baik secara 

akademik maupun logistiknya adalah bentuk validasi terhadap peneliti sebagai 

instrumen. Dalam penetapan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai sumber 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulannya atas temuannya 

bertindak adalah bentuk penelitian kualitatif sebagai human instrument. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus sesuai dengan pengumpulan 

fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis data menjadi penting untuk penentuan 

dari beberapa langkah penelitian sebelumnya, dengan demikian sepanjang proses 

penelitian analisis data dapat dilakukan menggunakan teknik analisis sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data penting untuk mengkode, menelusuri tema, membuat 

gugus-gugus. Pada proses reduksi data terjadi secara terus menerus dalam 

                                                 
54

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 59. 
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pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis  di  

lapangan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan sekumpulan 

informasi, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan  

pengambilan tindakan. Penyajian  data  kualitatif,  dapat  berbentuk  teks  

naratif,  maupun  matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi  dilakukan  untuk upaya penarikan kesimpulan sehingga 

harus terus-menerus selama berada di lapangan. Dari awal pengumpulan 

data, lalu mencari  arti  benda-benda,  kemudian mencatat  keteraturan  pola-

pola,  penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab akibat, dan proposal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum lokasi penelitian  

1. Letak Geografis 

 Kabupaten Gowa terletak di provinsi Sulawesi bagian Selatan. Ibu kota 

dari kabupaten Gowa berjarak kurang lebih 11 km dari Kota Makassar sebelah 

selatan yang disebut dengan Sungguminasa. Beberapa kabupaten yang berbatasan 

dengan wilayah kabupaten Gowa yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, 

Kabupaten Takalar, Kabupaten Je‟neponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten 

Bulukumba dan Kabupaten Sinjai. 

Gambar 4.1 

Kabupaten Gowa 

 

  

 

 

 

 

 Wilayah Kabupaten Gowa memiliki luas 1.883,33 km
2
 yang artinya 3,01% 

luas dari wilayah Sulawesi Selatan. Terdapat 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten 

Gowa dengan jumlah Desa definitif sebanyak 187 dan 726 dusun/lingkungan. 
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Sebagian Wilayah Kabupaten Gowa berupa dataran rendah meliputi 9 Kecamatan 

dan sebagian lainnya dataran tinggi sekitar 72,26% meliputi 9 Kecamatan. 

Kabupaten Gowa dataran rendah meliputi Kecamatan  Somba Opu, 

Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Sementara dataran tinggi  Kabupaten 

Gowa  meliputi Kecamatan  Parangloe, Manuju, Bontolempangang, Bungaya, 

Parigi, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Biringbulu, dan Tompo Bulu‟. 

Tabel 4.1 

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan  Bontolempangang Menurut 

Desa/KelurahanTahun 2020 

No  Desa/Kelurah

an 

Batas Wilayah 

Sebelah Utara Sebelah 

Timur 

Sebelah 

Selatan 

Sebelah Barat 

1 Paranglompoa Kec. Parigi Desa 

Pa'ladingang 

Desa Lassa-

Lassa 

Kec. Bungaya 

2 Pa'ladingan Kec. Parigi Desa Bontoloe Desa Lassa-

Lassa 

Desa 

Paranglompoa 

3 Bontoloe Kec. Parigi Kec. Parigi Desa Desa 
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Bontotangnga Pa'ladingang 

4 Bontotangnga Desa Bontoloe Kec. 

Tompobulu 

Desa Lassa-

Lassa 

Desa Bontoloe 

5 Lassa-Lassa Desa 

Paranglompoa 

Desa 

Bontotangnga 

Desa 

Bontolempang

ang 

Kec. Bungaya 

6 Bontolempang

ang 

Desa Lassa-

Lassa 

Kec. 

Tompobulu 

Kec. 

Tompobulu 

Desa 

Julumate'ne 

7 Julumate'ne Kec. Bungaya Bontolempang

ang 

Kec. 

Biringbulu 

Desa 

Ulujangang 

8 Ulujangang Kec. Bungaya Desa 

Julumate'ne 

Kec. 

Biringbulu 

Kec. Bungaya 

 Letak Riset ini terletak di Kecamatan Bontolempangang yang berfokus di 

Desa Bontolempangang. Desa Bontolempangang berbatasan dengan beberapa 

Desa yaitu Desa Lassa-Lassa disebelah Utara, Desa Julumate‟ne di sebelah Barat, 

Kecamatan Tompobulu di sebelah timur dan selatan.
55

 Bontolempangang 

                                                 
 

55
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, (Kecamatan Bontolempangang Dalam Angka 

2021) h. 2. 
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memiliki luas wilayah 22,16 Km
2 

dengan jumlah penduduk sebesar 3.373 

penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,76%.
56

 

 Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Bontolempangang tahun 2020 sebagai berikut:
57

 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kecamatan  Bontolempangang Tahun 2020 

No  Desa/Kelurahan 

Jenis kelamin 

Sex Ratio Laki –

laki 
Perempuan Jumlah 

1 Paranglompoa 1219 1256 2.475 97,1 

2 Pa'ladingan 1.086 1.083 2169 100,3 

3 Bontoloe 1063 1080 2143 98,4 

4 Bontotangnga 773 783 1556 98,4 

5 Lassa-Lassa 855 889 1744 96,2 

6 Bontolempangang 1169 1204 2373 97,1 

7 Julumate'ne 716 726 1442 98,6 

8 Ulujangang 422 457 879 92,3 

  Jumlah 7303 7478 14781 97,8 

 

                                                 
 

56
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, (Kecamatan Bontolempangang Dalam Angka 

2021) h. 2. 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, (Kecamatan Bontolempangang Dalam Angka 

2021) h. 10. 
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B. Praktik Painrang Berasa (Peminjaman Beras) di Desa Bontolempangang 

Kabupaten Gowa. 

 Praktik peminjaman 1.

 Praktik utang piutang menggunakan beras sebagai barang pinjaman dalam 

masyarakat Bontolempangang Kabupaten Gowa disebut dengan istilah “painrang 

berasa”. Painrang berasa merupakan dua suku kata bahasa Makassar yang terdiri 

dari kata “Painrang” artinya meminjamkan, dan “Berasa” artinya beras, sehingga 

dapat dipahami bahwa “painrang berasa” merupakan transaksi tolong menolong 

antara yang meminjamkan beras (kreditur) kepada sang peminjam (debitur) yang 

memiliki uang sebagai pembayarannya. Berdasarkan temuan lapangan melalui 

wawancara langsung dari masyarakat Bontolempangang Kecamatan  

Bontolempangang. Peneliti memperoleh beberapa jenis kepentingan dalam praktik 

tersebut. 

a. Painrang berasa sebagai bentuk Ta‟awun 

 Masyarakat Bontolempangang tergolong sebagai masyarakat yang 

ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil 

pertanian, perdagangan dan lain sebagainya. Beberapa dari masyarakat yang 

membutuhkan uang umumnya menjual atau meminjamkan hasil pertanian berupa 

beras kepada pihak yang membutuhkan. Tingkat perekonomian yang berbeda-

beda dan sulitnya mendapat pekerjaan yang layak menjadikan praktik painrang 

berasa sebagai sarana masyarakat dalam menangani masalah perekonomiannya. 
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Painrang berasa yang merupakan salah satu kegiatan utang piutang ini tidak 

hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi saja, namun juga merupakan wadah 

dalam berinteraksi dan bersosialisasi antar masyarakat di Desa Bontolempangang 

Kabupaten Gowa. 

 Praktik utang piutang dalam bentuk painrang berasa di Desa 

Bontolempangang ini sudah lama berlangsung. Transaksi ini memberikan 

kemudahan bagi pihak muqridh dan muqtaridh dalam mengatasi permasalahan 

dari kepentingan masing-masing serta mendorong pelakunya untuk senangtiasa 

tolong menolong. Praktik utang piutang painrang berasa ini sudah menjadi 

bagian dari tradisi dalam masyarakat dengan peminjaman beras yang tidak di 

tentukan jangka waktunya sehingga muqtaridh dapat ditagih sewaktu-waktu untuk 

membayar utang tersebut..  

Painrang berasa ini  diperuntukkan sebagai bentuk tolong menolong 

(ta‟awun) yang saling menguntungkan baik itu bagi pemilik beras maupun si 

peminjam beras. Menurut  salah satu warga yang bernama ibu Rahmawati: 

“Painrang berasa yang saya lakukan ini semata-mata untuk membantu 

baik untuk kepentingan konsumsi ataupun untuk acara hajatan dari 

tetangga ataupun kerabat yang mana dalam hal ini saya bisa memperoleh 

uang nantinya untuk dibelanjakan pada kebutuhan lainnya atau 

menghindari pembusukan beras jika disimpan lama. Untuk harga sesuai 

yang berlaku umum pada saat peminjaman saja dan waktu 

pembayarannya tidak ditentukan tergantung kemampuan yang meminjam 
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saja tapi sejauh ini tidak membutuhkan waktu lama orang yang berpiutang 

mengembalikannya”. 

Menjadikan painrang berasa sebagai bagian dari bentuk penyelesaian 

masalah ekonomi adalah hal yang sudah berlangsung sejak lama di Desa 

Bontolempangang Kabupaten Gowa. Hal ini diungkapkan masyarakat sebagai 

bagian dari solusi atas permasalahan ekonomi baik itu untuk kebutuhan konsumsi, 

belanja keperluan lain, dan acara hajatan. 

b. Painrang berasa sebagai Tabungan 

 Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan beras umumnya menjadikan 

beras sebagai bagian dari transaksi utang piutang. Adanya kebutuhan-kebutuhan 

lain yang perlu dipenuhi menjadikan masyarakat melakukan transaksi painrang 

berasa agar memiliki persediaan uang jika hendak berbelanja atau menjadi 

tabungan untuk pendidikan anaknya. Akad utang piutang bagi Masyarakat adalah 

bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak dan telah menjadi 

kebiasaan. 

 Praktik Painrang berasa‟ di Desa Bontolempangang berawal dari muqridh  

memiliki beras akan tetapi tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan biaya 

lainnya. Painrang berasa ini merupakan transaksi Muqridh memberikan pinjaman 

berupa beras dengan harapan bisa memperoleh uang.  Pembayaran berupa uang 

dimaksudkan agar muqridh memiliki tabungan dari muqtaridh dalam memperoleh 

uang dalam jumlah lebih besar dibandingkan menjual secara langsung yang 

harganya tergolong rendah. 
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 Beberapa masyarakat yang diwawancarai mengatakan bahwa Painrang 

berasa (peminjaman beras) sering dilakukan untuk kepentingan tabungan yang 

mana bagi buruh tani ataupun petani yang memiliki kelebihan beras menggunakan 

ini sebagai tabungan untuk belanja kepentingan lain, simpanan beras bagi 

masyarakat yang merantau tapi memiliki bagian dari hasil panen sawah miliknya 

ataupun sekedar simpanan untuk masyarakat yang memilki tanggungan biaya 

sekolah anak.  

 Peminjaman beras ini umumnya dilakukan dengan pedagang yang mana 

harga beras pada umumnya di Desa Bontolempangang berkisar antara Rp.5000-

6000/liter untuk beras biasa. Dan masyarakat yang melakukan painrang berasa 

kepada pedagang ini menaikkan harga beras jika pinjaman beras itu 

dipersyaratkan pembayaran 10 bulan-3 tahun dan biasanya pinjaman beras ini 

diatas 100 liter dengan pembayaran berupa uang tunai. Lain halnya dengan 

masyarakat yang merantau tapi melakukan transaksi painrang berasa dengan 

pedagang yang tabungan ini dimaksudkan untuk konsumsi jika sudah kembali dari 

perantauan dan bayarannya berupa beras yang dipinjamkan saja atau uang yang 

sesuai harga beras yang berlaku dalam masyarakat tanpa adanya tambahan. 

 Sistem Transaksi dan akad  2.

 Bagi masyarakat setiap permasalah ekonomi harus menjadi prioritas utama 

karena menyangkut akan ketentraman dan kedamaian hidup, sehingga kebanyakan 

dari mereka tidak lagi memikirkan prosedur yang seharusnya ada dalam sebuah 
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transaksi termasuk diantaranya utang piutang yang dilakukan. Berikut hasil 

wawancara sistem transaksi painrang berasa oleh Ibu Naharia sebagai Muqridh 

“Saya melakukan transaksi painrang berasa ini dengan dua bentuk yaitu 

perjanjian secara tidak tertulis dan tertulis. Untuk saksi terkadang ada 

apabila dilakukan tertulis karena saya tidak pintar baca tulis sementara 

yang tidak tertulis biasanya tidak ada saksi karena hanya melakukannya 

secara lisan, dengan menyebutkan berapa yang ingin di pinjam dan kapan 

waktu pengembaliannya, karena kami sudah saling mengenal dan saling 

percaya. Untuk jangka waktu yang saya berikan kepada peminjam itu 

tergantung kepentingan. Jika yang meminjam adalah orang yang sekedar 

untuk makan atau hendak melakukan hajatan biasanya saya tidak 

memberikan syarat tambahan harga pada masa pembayaran karena 

pembayarannya relatif cepat tidak sampai 1-5 bulan dan hanya dilakukan 

lisan. Berbeda halnya jika peminjaman itu saya lakukan dengan pedagang 

dengan alasan tabungan untuk biaya kuliah anak maka saya persyaratkan 

tambahan harga diawal dengan waktu perjanjian 10 bulan kemudian akan 

dibayar secara tunai sesuai nilai beras serta tambahan yang sudah 

disepakati dalam surat tertulis”.
58

 

 Praktik Painrang berasa di Desa Bontolempangang adalah praktik utang 

piutang menggunakan beras dengan perjanjian bayaran berupa uang. Umumnya 

masyarakat menggunakan ini sebagai bentuk tolong menolong seperti 

meminjamkan kepada orang yang butuh untuk kebutuhan sehari-hari, pinjaman 

kepada pedagang, pinjaman kepada yang hendak melakukan acara hajatan atau 

                                                 
 

58
Naharia (Muqridh), Wawancara, Desa Bontolempangang, 22 april 2022 
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sebagai barang bawaan pengantin pria yang merupakan bagian dari seserahan 

(berasa Panai‟). 

 Beberapa wawancara dengan masyarakat di Desa Bontolempangang 

menyebutkan bahwa transaksi pada painrang berasa ini menggunakan akad lisan 

dan tulisan. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Naharia bahwasasanya akad lisan 

dilakukan jika pinjaman itu hanya untuk tolong menolong saja karena 

menganggap bahwa dengan lisan sudah cukup karena sudah saling mengenal dan 

saling percaya. Berbeda halnya dengan tulisan yang sebagian masyarakat 

menuliskan dan sebagian yang lain menganggap cukup saling percaya saja tanpa 

perlu tertulis. Hal ini terlihat dari pemaparan Ibu Bio yang memberikan pinjaman 

beras kepada pedagang yang mengatakakan bahwa cukup lisan karena sudah 

saling kenal dan percaya mengingat kemampuan baca tulis yang tidak ada. 

Berbeda hal dengan Bapak Bismin yang menuliskan peminjaman beras tersebut di 

buku catatan pribadinya dengan alasan menghindari lupa atas piutang tersebut. 

Masyarakat yang beruitang biasanya menyerahkan persyaratan tertulis atau 

tidaknya pada pemilik beras yang meminjamkan beras sehingga bukti perjanjian 

tersebut umumnya dipegang oleh pemilik beras yang memberi pinjaman. 

 Meskipun bukti tulisan hanya dimiliki oleh pihak muqridh atau pemilik 

beras saja, sedangkan muqtaridh hanya dengan lisan dan tanpa adanya saksi 

namun hal itu sudah cukup menjadikan transaksi tersebut menjadi sah. Perjanjian 

hutang piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan 
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bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah 

muqtaridh menerima barang terlebih dahulu, dan muqridh akan menerima uang 

dengan nominal sejumlah harga beras pada waktu pembayaran, meskipun 

pemberian uang tersebut kadang mundur jika perjanjian itu ditentukan waktu 

pembayarannya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun 

oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan 

keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa 

pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal 

yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.  

 Masyarakat Bontolempangang mengkategorikan painrang berasa dalam 

dua bentuk yaitu: 

a. Painrang berasa jangka pendek  

 Painrang berasa (peminjaman beras) jangka pendek adalah 

pemberian beras sebagai piutang kepada orang yang membutuhkan dengan 

pembayaran yang tidak sampai lima bulan pelunasannya. Berdasarkan 

pemaparan beberapa responden peminjaman beras ini hanya bentuknya 

untuk tolong menolong bagi tetangga atau kerabat yang membutuhkan 

seperti pada kepentingan kebutuhan konsumsi, hajatan, atau bantuan berasa 

panai‟ kepada pihak laki-laki yang hendak menikah. Pada transaksinya 

painrang berasa ini umumnya melakukan perjanjian dengan lisan dan 

beberapa diantaranya menuliskan dalam catatan pribadi si peminjam beras.  
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Persyaratan yang diberikan oleh pemilik beras harus menggunakan uang 

saat pembayaran dengan penentuan harga beras disesuaikan dengan harga 

umum di Desa Bontolempangang saat transaksi peminjaman. Untuk 

tenggang waktu pembayaran biasanya tidak disebutkan tergantung keadaan 

si peminjam dan penagihannya tergantung kapada muqridh atau si 

peminjam beras yang sedang butuh uang.  

Contohnya ketika Bapak H. Bading meminjam beras kepada Ibu 

Rahmawati senilai 300 liter untuk kepentingan berasa panai‟ anaknya yang 

akan menikah. Harga beras di Desa Bontolempangang saat peminjaman H. 

Bading tersebut adalah Rp.5000/liter untuk beras biasa. Maka Ibu 

Rahmawati akan menerima uang saat pembayaran senilai 300 liter x 

Rp.5000= Rp.1.500.000 uang dari pinjaman beras tersebut. Berdasarkan 

kesepakatan antara H. Bading dan Ibu Rahmawati untuk pembayarannya 

akan berupa uang dan dibayarkan setelah acara nikahan anak H. Bading 

selesai yaitu 2 minggu kemudian adapun keterlambatan tidak akan 

memberikan tambahan harga pada beras tersebut kecuali daripada kelebihan 

yang diberikan H. Bading sebagai bentuk terima kasih. 

b. Painrang berasa jangka panjang 

 Painrang berasa (peminjaman beras) jangka panjang adalah 

peminjaman beras yang dilakukan masyarakat yang memiliki kelebihan 

beras kepada pedagang dengan tujuan sebagai tabungan. Masyarakat 

Bontolempangang menyatakan bahwa setiap transaksi painrang berasa 
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penentuan harganya dilakukan pada awal transaksi dengan kesepakatan 

tertulis ataupun lisan. Painrang berasa jangka waktu panjang ini 

dipersyaratkan harga beras harus dinaikkan saat peminjaman. Untuk 

penentuan jangka waktu panjang itu terhitung dari pinjaman dengan 

pembayaran diatas 6 bulan sampai 3 tahun tergantung kesepakatan. 

Masyarakat yang melakukan transaksi painrang berasa jangka 

panjang ini menyebutkan bahwa daripada harus menjual beras secara tunai  

dengan harga murah lebih baik meminjamkannya dengan pedagang dalam 

jangka waktu panjang sehingga memiliki persediaan uang ketika sangat 

membutuhkan dan memperoleh harga lebih. Seperti yang dilakukan Bapak 

Najamuddin ketika diwawancarai mengatakan bahwa peminjaman jangka 

panjang ini sangat membantu karena saat tiba masa pembayaran kuliah 

anaknya ia sudah memiliki uang di pedagang yang siap diambil tanpa 

bingung harus mencari pinjaman kesana kemari yang belum tentu dapat 

pinjaman uang. Sehingga lebih memilih untuk meminjamkan beras kepada 

pedagang yang tentunya akan memperoleh sejumlah uang lebih dari hasil 

pinjaman beras tersebut yang sudah disepakati akan tambahan harga diawal 

transaksi dari nilai beras tersebut. 

Peneliti menanyakan kepada muqtaridh yang berprofesi sebagai 

pedagang, mengapa lebih memilih menggunakan painrang berasa jangka 

panjang yang harga beras tersebut dipersyaratkan tambahan dari harga asli 

beras, maka jawaban dari informan sebagai berikut: “Saya lebih memilih 
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melakukan painrang berasa dengan pembayaran diatas 7 bulan masa 

pembayaran meskipun harga beras yang ditentukan oleh Muqridh lebih 

tinggi yaitu Rp.7000-Rp.10.000/liter dari harga beras yang sedang berlaku 

saat ini di Desa Bontolempangang yaitu kisaran harga Rp.5000-

6000/liternya untuk beras biasa. Meskipun demikian ini cukup membantu 

saya karena biasanya gudang beras dikota mematok harga beras lebih 

tinggi jadi bisa menambah modal serta keuntungan juga bertambah 

sebelum jatuh tempo pembayaran yang disepakati bersama pemilik 

beras”.
59

 

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Bontolempangang 

mengedepankan asas kepercayaan yang menjadikan adanya kerelaan dan 

keridaan terhadap utang piutang tersebut dengan alasan sudah saling 

mengenal. Adanya kebutuhan setiap individu atau keluarga yang harus 

dipenuhi  menjadikan peminjaman beras sebagai jalan untuk menambah 

modal usaha bagi pedagang dan tabungan untuk kepentingan uang lebih 

bagi pemilik beras atau si peminjam beras. Dari kebiasaan inilah sehingga 

masyarakat sudah menjadikan praktik painrang berasa adalah solusi dari 

permasalahan ekonomi masyarakat. 

                                                 
 

59
Murniati (Muqtaridh), Wawancara, Desa Bontolempangang, 21 April 2022 
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C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Painrang Berasa 

(Peminjaman Beras) di Desa Bontolempangang Kabupaten Gowa. 

 Utang piutang dalam terminologis diartikan sebagai pemberian yang 

bernilai dengan balasan yang serupa dikemudian hari sesuai kesepakatan antara si 

peminjam dan si pemberi pinjaman. Qardh bersinonim dengan kata qatha‟a yang 

memiliki arti memotong. Maksud dari kata memotong ini mengacu pada adanya 

pemberian sebagian dari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan pada orang 

lain sebagai bentuk pinjam meminjam.
60

 Utang piutang merupakan sebuah bentuk 

tolong menolong yang dihukumi mubah (boleh). Sehingga tidak  ada larangan 

bagi seseorang untuk meminjam apabila memang diperlukan. 

Setiap transaksi yang dilakukan antara muqridh dan muqtaridh harus 

sesuai dengan syarat sahnya akad yaitu pihak-pihak yang melakukan praktik utang 

piutang ini sudah dewasa, baligh, dan cakap bertindak atas nama hukum. 

Sementara itu, pada praktik utang piutang ini harus terpenuhi sighat yaitu   ijab 

dan qabul ketika si peminjam memberikan barang yang suci dalam artian 

kepemilikan pribadi kepada muqtaridh lalu mempersyaratkan akan  pengembalian  

yang  sama atau  senilai  dengan  barang  yang  dipinjamkan  kepada  si  peminjam 

sehingga timbul kerelaan.  

Praktik painrang berasa yang dilakukan kalangan masyarakat 

Bontolempangang, telah memenuhi salah satu rukun dan syarat sahnya akad utang 

                                                 
 

60
Muhammad  at-Thayar  bin   Abdullah,   Ensiklopedi  Fiqih   Muamalah   Terjemahan 

Miftahul Khair (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 153. 
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piutang, melihat dari objek piutang tersebut adalah harta milik muqridh yang 

berupa berasa‟ (beras). Sebagaimana fuqaha mazhab Hanafiyah berpendapat 

tentang jenis harta benda yang bisa diutang piutangkan adalah benda al-misliyat 

(dapat dihitung, ditakar atau ditimbang) yang sah dengan qardh. Transaksi dalam 

piutang beras dibayar dengan uang ada ketika seorang muqtaridh (penerima 

hutang) datang kepada muqridh untuk melakukan pinjaman berupa beras yang 

kemudian muqridh memberikan beras sebanyak yang diinginkan muqtaridh. 

Adapun ijab dalam painrang berasa ini yaitu seperti masyarakat atau pedagang 

yang meminta beras kepada muqridh yang meminjamkan beras dengan 

menyatakan akan membayar dikemudian hari seharga beras tersebut. Ketika 

muqridh menyetujui kemudian menyebutkan syarat dan ketentuan berupa bayaran 

uang atas peminjaman beras tersebut serta waktu pembayarannya maka 

terpenuhilah qabul.  Qabul dalam painrang berasa ini adalah pernyataan 

persetujuan setelah ijab terhadap kesepakatan akad. Antara muqridh dan 

muqtaridh telah melaksanakannya serta harus mematuhinya, seperti firman Allah 

yang terkandung dalam Q.S al-Maidah: 1 

                                   

                  

Terjemahannya: 
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya”.
61

 

 Rukun dan syarat sah akad pada painrang berasa ini telah sesuai. Terlihat 

aqid dari orang yang bertransaksi di Desa Bontolempangang adalah orang dewasa, 

berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Demikian pula sighat pada 

transaksi painrang berasa tersebut adalah para pihak yang sudah dewasa, berakal 

dan cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, objeknya jelas dan 

merupakan benda yang suci yaitu berupa barang dan ijab qabulnya mempunyai 

maksud berhutang. Sehingga transaksi painrang berasa di Desa 

Bontolempangang telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, baik dari segi 

aqid, objek, maupun sighat-nya. Dalam transaksi painrang berasa di Desa 

Bontolempangang jenis, jumlah/takaran dan jangka waktu telah dijelaskan dan 

disepakati, sehingga meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan 

jenisnya yaitu beras dan uang sebagai pembayarannya. Menurut Bapak Andi 

Zulfikar Darussalam M.Si.,M,Hum AWP. menyatakan bahwa sudah seharusnya 

painrang berasa ini Transaksinya dituliskan agar terhindar dari kemungkinan 

perselisihan antara muqridh dan muqtaridh. Berdasarkan ketentuan hukum Islam 

memang dianjurkan untuk menuliskannya baik itu painrang berasa jangka pendek 
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Al-Qur‟an dan Terjemahan  
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maupun painrang berasa  jangka panjang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Q.S al-Baqarah ayat : 282. 

                                    

     

Terjemahnya: 

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

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar”.
62

 

 

  Berdasarkan ayat diatas maka akad transaksi utang piutang dianjurkan 

dalam bentuk tertulis. Praktik painrang berasa yang merupakan bagian dari 

praktek utang piutang di Desa Bontolempangang semestinya dilakukan seperti 

yang diperintahkan dalam Al-Qur‟an yaitu dengan menuliskannya. Hanya sedikit 

masyarakat Bontolempangang yang menjalankan praktik painrang berasa ini 

dengan menuliskan dan cenderung menggunakan akad lisan dengan alasan saling 

percaya. Melihat dari ayat diatas tentunya penulisan dari setiap perjanjian atau 

akad transaksi ini sangatlah penting sebagai bukti tertulis yang mengikat para 
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pelaku dari transaksi ini untuk taat terhadap perjanjian tersebut serta dapat saling 

menjaga hak masing-masing pihak. 

 Kemudian penjelasan oleh toko agama/imam Desa Bontolempangang oleh 

ustadz Abd Hakim, S.Pd., Dg Nompo tentang bagaimana masyarakat melakukan 

praktik painrang berasa: 

“Menurut penilaian saya, transaksi painrang berasa ini sangatlah 

bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini karena masyarakat bisa saling 

membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami dan  meringankan 

beban terhadap masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman tersebut. 

Akan tetapi bagi sebagian mereka yang melakukan transaksi painrang 

berasa dengan harapan memberi keuntungan terhadap piutang tersebut  

sudah keluar dari  prinsip  utang  piutang  yang  sesuai  dengan  ajaran 

Islam”.   

 Pada praktik painrang berasa yang ada di Desa Bontolempangang bisa 

dilihat jika praktik ini menggunakan dua bentuk praktik yaitu jangka pendek dan 

jangka panjang.  

1. Hukum Praktik Painrang Berasa (Peminjaman Beras) Jangka Pendek 

 Transaksi peminjaman beras di Desa Bontolempangang adalah transaksi 

utang piutang beras dengan syarat pembayaran berupa uang. Ketika penulis 

melakukan penelitian bahwa dalam painrang berasa (peminjaman beras) jangka 

pendek dilakukan masyarakat dengan akad tabarru‟ yang mana semata-mata 

untuk membantu dengan tidak mempersyaratkan tambahan terhadap pinjaman 
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tersebut.  sebagaimana dengan yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam QS. al-

Maidah: 2 

                           

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa,  dan  jangan   tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya”.
63

 

 Painrang berasa ini jika diniatkan untuk semata-mata mengharap Ridho 

Allah SWT. maka Allah telah menjanjikan sebuah pembayaran yang berlipat 

ganda dalam QS. al-Baqarah:245 

                         

      

Terjemahnya:  

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan  hartanya di jalan allah) maka allah akan memperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya  dengan lipat ganda yang banyak. 
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Dan allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah 

kamu dikembalikan”.
64

 

 Melihat kedua ayat diatas sudah menunjukan anjuran tolong menolong 

dalam hal kebaikan. Bagi yang memberi piutang dan menginfakkan hartanya 

dengan niat karena Allah semata,  maka  telah dijanjikan sebuah penggantian yang 

berlipat ganda. Hal ini tentu dapat dipahami bahwa setiap kebaikan yang kita 

lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam 

transaksi painrang berasa tersebut sudah menjadi bagian dari amal kebajikan 

 Transaksi painrang berasa jangka pendek ini umumnya tidak menuliskan 

karena dianggap pembayaran relatif cepat dengan unsur saling percaya antara satu 

sama lain, sehingga tidak ada sedikitpun keraguan bahwa mereka akan melanggar 

kesepakatan yang telah mereka lakukan. Meskipun demikian sebagian masyarakat 

ada yang menuliskan dengan berupa catatan pribadi sehingga dianggap sudah sah. 

 Dalam Pembayaran painrang berasa jangka pendek oleh masyarakat 

banyak yang memiliki inisiatif membayarkan lebih uang tanpa diminta muqridh 

hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam kelebihan yang tidak 

persyaratkan, di mana kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang 

atas inisiatif sendiri bukan dari perjanjian sebelumnya, yang mana dalam hal ini 

dibolehkan dan hukumnya adalah halal. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak A. 

Zulfikar Darussalam M.Si., M,Hum., AWP dalam wawancara yang menganjurkan 
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bagi muqtaridh memberi tambahan atau melebihkan ketika pengembalian 

meskipun utang piutang ini bersifat tabarru‟. Hal ini sebelumnya telah di 

contohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sebagai berikut: 

الْمَسْجِدِ وكََا نَ لِ عَلَيْهِ دَيْنُ فَ قَضَا نِ وَزاَدَنِ اتَيَتُ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ هُوَفِ   
 

Artinya: 

“Aku mendatangi Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam di masjid, 

sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau 

membayarnya dan menambahkannya” (HR. Bukhari) 

 Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wasallam juga bersabda: 

 قاَلَ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اِنَّ خِيَاركَُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً 

Artinya: 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah 

yang paling baik dalam pengembaliannya”.  (HR. Bukhari) 

 Berdasarkan  penjelasan dari 3 sumber hukum Islam serta kaidah fiqih dari 

pendapat para ulama yang telah dijelaskan tersebut, sehingga praktik painrang 

berasa (peminjaman beras)  jangka pendek di Desa Bontolempangang, Kabupaten 

Gowa sudah sesuai dengan syariat Islam, karena terdapat nilai tabarru‟ dalam 

transaksinya guna memperoleh ridho Allah SWT. 

2. Hukum Praktik Painrang Berasa (Peminjaman Beras) Jangka Panjang 
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 Praktik painrang berasa (peminjaman berasa) jangka panjang adalah 

peminjaman beras yang diberikan seorang muqridh kepada pedagang beras untuk 

tujuan tabungan. Muqridh dalam hal ini telah mempersyaratkan tambahan atas 

jumlah pembayaran yang tidak sesuai dengan harga utang beras yang berlaku pada 

masa peminjaman tersebut. Seperti harga beras di Desa Bontolempangang pada 

saat itu Rp.5000/liter dan muqridh meminjamkan beras tersebut kepada pedagang 

dengan menyebutkan harga senilai Rp.10.000/liter dari beras pinjaman tersebut 

harus dibayarkan pada waktu yang disepakati adapun keterlambatan tidak akan 

memberi tambahan pembayaran. Sehingga terdapat keuntungan dari piutang 

tersebut yang berasal dari muqtaridh pedagang. Ketika penulis melakukan 

penelitian langsung ke lapangan, pihak muqrid dan muqtarid mengatakan bahwa 

praktik painrang berasa seperti ini sudah ada sejak dulu. Dan ketika penulis 

menyinggung mengenai tambahan pengembalian mereka menyampaikan bahwa 

hal tersebut sudah menjadi hal biasa, dengan alasan untuk kemaslahatan bersama. 

Dari sisi muqrid membantu untuk memiliki tabungan jika sewaktu-waktu 

membutuhkan uang, dan dari sisi muqtaridh pedagang bisa menjadikan lahan 

tambahan modal dan keuntungan dalam usaha berdagang beras di kota. Tetapi 

dalam praktik painrang berasa jangka panjang ini, diharuskan untuk 

mengembalikan dengan tambahan pengembalin lebih besar yang disyaratkan pada 

waktu akad. Transaksi seperti ini dilarang, karena mensyaratkan adanya kelebihan 

pengembalian dari pihak muqrid, inilah yang disebut riba dalam transaksi hutang-

piutang. 



63 

 

 

 

 

 

 

  

 Keharaman riba juga terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 275 

                              

                                          

                                     

     

Terjemahan: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.
65

 

 Ayat di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan 

dengan orang yang kerasukan setan. Selanjutnya Seperti dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas‟ud: 
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اتبَِهُ  عَنْ ابْنُ مَسعُوْدِقاَلَ:لَعَنً رَسُوْ لُ الًلًِ صَلًى الًلً ءعَلَيْهِ وَسَلًمْ اكَِلَ الربََِ وَمُوكِْلَهُ وَشَا هِدَهُوكََ    
Artinya: 

Dari Ibnu Mas‟ud ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang 

memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang 

menulisnya. (HR. Tirmidzi)
66

. 

 Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutuk terhadap 

semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat 

adalah orang yang memungut riba yaitu orang yang mencari keuntungan dengan 

cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Di samping riba dan praktiknya 

diharamkan oleh al-Quran dan hadis, seluruh ulama sepakat bahwa riba 

diharamkan dalam Islam.  

 Dalam kaidah fiqh, setiap hutang yang bisa memperoleh manfaat bagi 

muqridh dan Allah SWT melarang keras perbuatan riba, baik jumlah besar 

maupun jumlah kecil, sebagaimana dalam Al-Quran surah al Baqarah: 278. 

                               

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 

tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-rang yang 

beriman”.
67
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 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh, Sunan al-Tirmidzi (Kairo: Dar al-Fikr, 2005), 

III: h. 454. 
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 Ayat di atas telah menjelaskan keharaman dari riba tersebut. Masyarakat 

Bontolempangang  yang menjalankan painrang berasa dengan kesepakatan ada 

tambahan yang diperoleh muqrid dari muqtaridh telah dihukumi haram karena 

adanya unsur riba yang dijelaskan dalam ayat diatas meski itu hanya sedikit saja 

tetap tidak boleh. Sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Qudamah bahwa pinjaman 

dengan syarat tambahan bayaran bunga hukumnya haram dan tidak ada perbedaan 

pendapat dalam hal ini.  

 Demikian pula pesan yang juga disampaikan oleh Bapak A. Zulfikar 

Darussalam M.Si., M,Hum., AWP. bahwa: 

“Jika dilihat dari kepentingan masyarakat Bontolempangang yang dalam 

hal ini orang yang memiliki kelebihan beras berharap memiliki tabungan 

uang sebaiknya melakukan investasi. Misalkan dengan pedagang di Desa 

Bontolempangang akad murobahah atau kerja sama antara si pemilik 

beras dengan pedagang yang sering menjual beras kekota sehingga 

keuntungan dari penjualan bisa dibagi agar terhindar dari riba qardh”.
68

  

 Berdasarkan dari penjelasan ayat al-Quran, hadis, ijma, pendapat ulama 

dan kaidah fiqh yang sudah dipaparkan di atas, maka praktik painrang berasa 

(peminjaman beras) jangka panjang di Bontolempangang, Kabupaten Gowa tidak 

sesuai dengan syariat Islam, karena mengandung unsur riba di dalamnya yaitu riba 

qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 
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disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh). Agama Islam telah menegaskan 

keharaman riba ini dalam firman Allah SWT. pada surah Ali-Imran:130 

                                  

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda  dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapatkan keberuntungan”.
69

 

Ayat di atas telah menegaskan larangan melakukan dan memakan riba 

dengan melipat gandakan piutang yang disyaratkan. Anjuran untuk bertawakkal 

dengan mencari rezeki dengan halal telah Allah janjikan bahwa akan beruntung 

dunia akhirat bagi mereka yang di ridhai oleh Allah SWT. 

Keberuntungan dunia akhirat ini sangatlah besar manfaatnya.  Sehingga 

manusia mestinya mengejar keberuntungan akhirat karena jika keberuntungan 

dunia yang dikejar belum tentu dapat akhiratnya sementara jika mengejar akhirat 

tentulah keberuntungan duniapun akan diperolehnya. Keuntungan dunia dengan 

jalan melakukan riba memang besar yang diperoleh tapi tidak mendatangkan 

keuntungan diakhirat oleh karena itu manusia dianjurkan untuk berusaha mencari 

rezeki dengan cara halal. Masyarakat yang menjalankan transaksi praktik 

painrang berasa (peminjaman beras)  menganggap bahwa ini baik dan benar 

karna transaksi ini sangat membantu. Menurut masyarakat dibanding dengan 
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melakukan pinjaman kepada bank yang menurut mereka prosesnya sangat rumit 

maka transaksi ini adalah solusi dari permasalahan ekonomi tanpa 

mempermasalahkan tambahan manfaat yang mengacu pada riba qardh.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Melihat dan menelaah analisis dari pembahasan penelitian ini maka 

penulis menemukan beberapa kesimpulan dari praktik painrang berasa 

(peminjaman beras) di Desa Bontolempangang Kecamatan  Bontolempangang 

Kabupaten Gowa. Kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Desa Bontolempangang Kecamatan Bontolempangang Kabupaten 

Gowa memiliki sebuah bentuk utang piutang yang disebut dengan 

praktik painrang Berasa yaitu praktik meminjamkan beras yang di 

bayar dengan uang. Pada  transaksi utang piutang ini muqridh 

meminjamkan berasnya kepada muqtaridh  yang membutuhkan dengan 

tujuan memperoleh sejumlah uang yang bisa dibelanjakan untuk 

kebutuhan lainnya atau sekedar tabungan. Terdapat dua jenis painrang 

berasa yaitu pinjaman beras jangka pendek dan jangka panjang. 

Pinjaman beras jangka pendek menggunakan akad tabarru‟ dan 

pinjaman jangka panjang yang menjadikan peminjaman beras ini 

sebagai tabungan. 

2. Menurut Tinjauan Ekonomi Islam dalam melihat praktik painrang 

berasa (peminjaman beras) di Desa Bontolempangang Kabupaten 

Gowa ada 3 yaitu: 
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a. Melihat dari sisi rukun dan syarat utang piutang ini telah sesuai 

dengan syariat Islam karena telah memenuhi dari segi aqid, objek, 

maupun sighat-nya. 

b. Painrang berasa (peminjaman beras) jangka Pendek sesuai 

syariat Islam. Hal ini terlihat pada tujuan dari transaksinya adalah 

tolong menolong. Muqtaridh yang memberi tambahan pada masa 

pembayaran tanpa dipersyaratkan diawal oleh muqridh adalah 

hukumnya sah dan boleh ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad 

Shallallahu „alaihi wasallam yang artinya “Sebaik-baik kalian 

(yang berutang) adalah orang yang paling baik 

pengembaliannya” (HR. Bukhari) 

c. Painrang berasa (peminjaman beras)  jangka panjang dengan 

tujuan tabungan memberikan persyaratan tambahan pada 

pembayaran dan disepakati bersama sehingga masuk kategori riba 

qardh karena dipersyaratkan diawal transaksi dan memang 

tujuannya bukan untuk tolong menolong akan tetapi semata-mata 

mengharap return dari piutang tersebut. Adanya tambahan 

pembayaran yang disepakati dari awal inilah yang 

menjerumuskan pada riba yang sedikit banyaknya dihukumi 

haram. Sebagaimana yang di tegaskan Allah SWT dalam surah 

Ali Imran:30 tentang larangan memakan riba dengan berlipat 

ganda.  



70 

 

 

 

 

 

 

  

B. Saran-Saran 

1. Bontolempangang dengan penduduk mayoritas beragama Islam 

hendaknya mengedepankan muamalah yang sesuai syariat Islam 

sebagaimana praktik utang piutang yang bersifat ta‟awun serta bersikap 

hati-hati dalam praktik yang menjerumuskan pada perbuatan riba. 

Kemudian hendaknya setiap transaksi utang piutang di tuliskan 

transaksinya demi menghindari persengketaan dan menjaga kerukunan 

dalam masyarakat dan terjaga hak antara muqridh dan muqtaridh  

2. Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan beras dan ingin memiliki 

tabungan sebaiknya jangan menggunakan akad utang piutang dalam 

transaksinya. Karena menukar beras dengan uang lalu disimpan sendiri 

lebih baik dan terhindar dari kemungkinan terjerumus pada praktik riba 

qardh. Dan sebaiknya masyarakat yang butuh tabungan melakukan 

investasi dengan bekerja sama antara pedagang beras yang menjual 

dikota agar keuntungannya bisa dibagi serta berhati-hati dalam 

mengkonversi beras dengan uang yang mana hal ini harus disesuaikan 

dengan harga pasar agar terhidar dari saling merugikan.  
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