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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan translate rasinya keadalam huruf latin dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 (Sad Ṣ es  dengan titik di bawah ص
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 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za  ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ks ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

(„). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

 fathah آ

 

a a  

 kasrah ا

 

i i  

 dammah آ  

 

u u  

Vokal rangkap arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, translitersinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda 

 

 

Nama 

 

Huruf  Latin 

 

Nama 

 

 Fathah dan ya يَ

 

Ai a  dan i 

 Fathah dan wau Au a  dan u وَ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf,  

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 fathah dan alif ...ا|...ى

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya ي

 

Ī i dan garis diatas 

 dammah dan ۇ

wau 

Ū u dan garis diatas 

4. Ta Marbutah 

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

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

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid   ّ) ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (بي), maka translitersinya seperti huruf maddah menjadi (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanyya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di 

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

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. 

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

atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara translitersi diatas, 

misalnya kata al-Qur‟an  (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah dan munaqasyah. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun tā‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditranslitrasikan dengan huruf (t). 
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10. Hufuf Kapital 

Walau sistem tulisan arab tidak mempunyai huruf kapital (all caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

huruf nama wala diri tersebut, bukan huruf awal dari sandangnya. Jika terletak 

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

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

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

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

1) Daftar Singkatan. 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt.  =  subhanahu wa ta ala 

saw.  =  sallallahu alaihi wa sallam 

a.s  = „alaihi al-salam 

M  =  Masehi 

H  =  Hijriah 

SM  =  Sebelum Masehi 

1                      = Lahit Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS  = Qur‟an Surah 

HR  = Hadits Riwayat 

SEMA  = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KUA  = Kantor urusan agama 
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ABSTRAK 

Nama : Ummul Khair Mukhlis 

NIM : 10100116086 

Judul Skripsi : Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A 

(Studi Kasus Perkara Nomor : 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo) 

Skripsi ini membahas tentang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam 

Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 

1A. Pokok masalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana eksekusi itu sendiri 

dalam proses sengketa ekonomi syariah apakah akan sangat membantu 

menyelesaikan sengketa atau bahkan memunculkan permasalahan baru, dengan 

sub masalahnya : (1) bagaimana pengaruh eksekusi hak tanggungan dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan (2) bagaimana pertimbangan hakim 

tentang eksekusi hak tanggungan pada putusan pengadilan agama gorontalo 

nomor: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field 

Research dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, yang berasal dari al-

Quran dan hadis, maupun kaidah ushul fiqh yang relevan dengan masalah yang di 

bahas. Pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan, 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam praktiknya, peran eksekusi 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak dapat kita ukur dari sisi 

negatif maupun positif, dikarenakan wujud eksekusi itu sendiri akan sangat 

membantu dalam menegakkan hukum atas dasar melaksanakan putusan hakim. 

Akan tetapi jika eksekusi harus dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang 

dan hakim yang memutus haruus memperhatikan dasar-dasar atau inti sengketa 

tersebut jika tidak maka eksekusi itu sendiri akan banyak merugikan pihak-pihak 

dan menimbulkan permasalahan baru. 

Implikasi dari penelitian ini adalah (1) bank mempunyai kekuasaan parate 

executie yang merupakan hak bagi kreditur untuk mengeksekusi hak tanggungan 

akan tetapi dalam perjanjian akad syariah bank syariah harus memperhatikan 

prinsip-prinsip syariah yang ada di dalamnya terutama prinsip ta‟awun yaitu 

tolong menolong dengan melakukan restruktusrisasi atau penjadwalan kembali 

(2) menurut sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah meskipun hak 

tanggungan telah di lelang, nasabah tetap memiliki hak untuk menggugat jika 

terjadi kejanggalan dalam sistemnya (3) nasabah yang ingin melakukan akad 

dengan pihak bank harusnya lebih berhati hati dalam menggadaikan harta 

bendanya karena di dalam isi perjanjian hak tanggungan sudah sangat mengikat 

dan jika pembiayaan macet sangat jarang terjadi nasabah mendapatkan kembali 

harta yang telah ia agungkan. 

Kata kunci: Eksekusi,ekonomi dan syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai penduduk muslim terbesar, seharusnya Indonesia tidak kehilangan 

momentum untuk memajukan  pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
1
 

Kajian ekonomi syariah saat ini dan di masa mendatang akan selalu 

menjadi salah satu kajian di berbagai ranah, tanpa batas audiens muslim, tetapi 

sudah merambah pada seluruh dimensi sosial masyarakat, mulai dari kampus, para 

praktisi hukum ekonomi syariah, pelaku bisnis ekonomi syariah, hingga pada 

level pengambil kebijakan negara dengan berdirinya berbagai lembaga perbankan 

syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan demikian, kontrol sosial 

masyarakat semakin luas dalam melakukan interaksinya, terutama yang terkait 

dengan perekonomian syariah, sementara istilah-istilah dalam sistem ekonomi 

syariah diusung dengan menggunakan istilah Arab dalam setiap transaksi yang 

dilakukan.
2
 

Dengan berjalannya waktu, kehidupan sehari-hari juga membutuhkan dana 

guna berjalannya roda kehidupan dan meningkatnya kebutuhan sehari-hari. 

Kadang-kadang sebagian masyarakat tidak mempunyai dana yang cukup untuk 

memenuhi keperluannya tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan 

perekonomian yang semakin tinggi sehingga memunculkan lembaga perbankan 

yang menjadi salah satu lembaga yang memiliki nilai strategis dalam suatunegara. 

Adanya lembaga ini ditujukan agar dapat menjadi perantara yakni pihak yang 

memiliki kelebihan finansial dan pihak yang kekurangan finansial.
3
 

                                                 

1
Abdul Kadir, Sebuah Harapan dan Kenyataan, www.badilag.net. (27 Januari 2020). 

2
Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 3. 

3
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 19.  

http://www.badilag.net/
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Ada dua sistem perbankan yang di terapkan di Indonesia, yaitu Bank 

Konvensional dan Bank syariah. Dimana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Karena belum sempurnanya Undang-undang tersebut maka Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai penyempurna 

Undang-undang tetntang perbankan syariah. Di dalam Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 menjelaskan tentang pengertian dari Perbankan Syariah yaitu, semua 

hal yang mencakup Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, kegiatan usaha, 

kelembagaan, cara dan prosesnya di  dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut 

menggunakan prinsip-prinsip yang berlandaskan dari al-Quran dan al-Hadis. 

Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah Buku I BAB I Pasal 1 yang 

dimaksud dengan ekonomi syariah sendiri adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan 

hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
4
 

Hak tanggungan merupakan salah satu jenis jaminan yang sering 

diterapkan dalam setiap akad pembiayaan pada perbankan syariah. Jaminan dalam 

setiap akad pembiayaan merupakan salah satu tolak ukur untuk mendapatkan 

fasilitas dari bank. Dalam melakukan suatu perjanjian terkadang terjadi suatu 

kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak ( Wanprestasi ) tak terkecuali pada 

hak tanggungan. Berdasarkan UU No 4 tahun 1996 Kreditur mempunyai hak 

penuh menjual objek jaminan untuk melunasi prestasi yang dimiliki oleh debitur, 

hal tersebutlah yang diterapkan oleh bank syariah dalam menangani nasabah yang 

telah lalai melakukan kewajibannya, adapun langkah yang ditempuh bank syariah 

                                                 

4
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Edisi 

Revisi, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), h. 1. 
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dalam mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan yaitu menjual sendiri atau 

melalui badan lelang.  

Sehubumgan dengan hak tanggungan maka kata jaminan sudah lazim 

didengar, bahkan sudah menjadi kata yang selalu digunakan dalam obrolan sehari-

hari. Kadang kala kata jaminan dalam kehidupan sehari-hari menjadi instrumen 

untuk meyakinkan seseorang bila berkaitan dengan adanya pemenuhan kewajiban 

oleh pihak yang berhutang dikemudian nanti. Secara etimologi kata “jaminan” 

berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung” atau dapat diartikan juga 

tanggungan.
5
  Menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, jaminan adalah segala 

kebendaan milik yang berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik 

yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perseorangan.  

Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah bagi kreditur sehingga 

ia mempunyai hak untuk menjual tanah yang telah ditunjuk atas perjanjian dengan 

debitur sebagai jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

tanah tersebut apabila dikemudian hari debitur cedera janji atau wanprestasi. 

Bukan hanya itu, kreditur pemegang hak tanggungan diberikan kewenangan 

secara yuridis untuk didahulukan pelunasan piutangnya daripada keditur-kreditur 

lainnya dan hak jaminan atas tanah juga akan tetap membebani tanah yang 

dijadikan jaminan tersebut meskipun dalam tangan siapa pun tanah tersebut 

berada.
6
 

Demikian pula hak tanggungan dapat dipakai sebagai jaminan dalam 

kegiatan pembiayaan berbasis syariah seperti pada akad Murabahah atau 

Musyarakah, dan hak tanggungan yang lahir dari akad syariah tersebut menjadi 

                                                 

5
Anton M. Moeliono,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 

391. 

6
Riki Rustam, Hukum Jaminan, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 184. 
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kewenangan Pengadilan Agama, dan tetap mengacu ke dalam buku II KUH 

Perdata. 

Kelahiran Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Eksekusi Hak 

Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah untuk menggantikan hipotek dan 

credietverband memberikan dampak yang positif bagi perkembangan hukum 

jaminan. Sebab dengan UU tanggungan kreditur diberikan kemudahan dan 

keistimewaan, kepastian hukum di saat melaksanakan eksekusi objek hak 

tanggungan.
7
 

Menurut pasal 195 HIR,
8
 eksekusi merupakan sebuah proses yang 

dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. 

Eksekusi adalah bagian atau tata cara lanjutan dari pemeriksaan perkara. Eksekusi 

berasal dari kata executie, yang artinya melaksanakan keputusan hakim 

(tenuitvoerlegging van vonnissen). 
9
 

Yahya Harahap memberikan pengertian eksekusi adalah tindakan hukum 

yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.
10

 

Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan 

pengadilan, yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan 

kekuasaan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara 

sukarela.  

Perbankan syariah pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1991, yaitu 

Bank Muamalat. Kemudian terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang 

                                                 

7
Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan, 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 250. 

8
Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik, (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2017), h. 169. 

9
Amran Suadi, Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Cet. 

II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 20.  

10
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014) h. 1. 
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membuat para banker mempertanyatakan mengapa Bank Muamalat bisa bertahan 

dari krisis yang membuat belasan Bank Konvensional tidak bisa berbuat apa-apa 

pada saat itu. Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, Bank Mandiri 

juga mengeluarkan produk syariah yaitu, Bank Mandiri Syariah. Sehingga para 

banker yang mengetahui hal inijuga semangat mengeluarkan produk syariah.  

Dalam beberapa tahun ini Bank Syariah yang ada di Indonesia sudah banyak 

bermunculan dengan banyak mengeluarkan inovasi baru yang tidak kalah dari 

Bank Konvensional.  

Permohonan hak eksekusi jaminan hak tanggungan berbasis akad syariah 

terbilang baru. Persoalan eksekusi ini semakin penting untuk dikaji mengingat 

ekonomi syariah yang menarik semakin banyak orang menggelutinya. Alhasil, 

potensi sengketanya pun semakin besar. Ekonomi syariah adalah kegiatan usaha 

yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis bisnis syariah 

sudah diakomodasi dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 

2009). 

Merujuk pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, peneliti berkesimpulan 

eksekusi hak tanggungan yang berbasis akad syariah adalah wewenang absolut 

peradilan agama. Kuncinya karena bisnis yang dijalankan berbasis pada syariah. 

Meskipun demikian, mekanisme permohonan eksekusi hak tanggungan itu 

masih menggunakan hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Pertama, 

argumentasi itu didasarkan pada Pasal 54 UU Peradilan Agama yang tegas-tegas 

menyatakan hukum acara yang berlaku di peradilan umum dipakai di lingkungan 

peradilan kecuali yang secara khusus telah diatur dalam UU Peradilan Agama. 

Kedua, sebagian besar payung hukum eksekusi hak tanggungan memang 

masih berpatokan pada hukum yang dipakai di peradilan umum. Misalnya, UU 
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No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. Belakangan, ada banyak peraturan yang mengakomodasi 

berlakunya fidusia online. 

Eksekusi penetapan pengadilan terhadap objek jaminan hak tanggungan 

sering menimbulkan keberatan atau perlawanan atas penyitaan yang diletakkan 

terhadap objek jaminan. Penyebabnya antara lain besarnya jumlah utang, 

ketidakjelasan status hukum kepemilikan objek jaminan, dan ada kemungkinan 

hak pihak ketiga pada objek jaminan. 

Dalam hal inilah peran hakim Pengadilan Agama menentukan. Hakim 

disarankan untuk memerintahkan pemeriksaan insidentil. Misalnya, jurusita 

datang ke Kantor Pertanaham (BPN) untuk memastikan objek jaminan benar-

benar terdaftar atas nama debitor.
11

 Dan hal-hal lainnya yang turut membuktikan 

status hukum hak tanggungan tersebut. 

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dan kasus-kasus ekonomi syariah 

yang bermunculan dengan berbagai macam sengketa di dalamnya. Ketika nasabah 

macet dalam pembiayaannya atau keadaan yang tidak terduga sehingga nasabah 

tidak bisa memenuhi kewajibannya, sering terjadi pihak bank langsung 

mengadakan lelang dan menganggap nasabah tersebut wanprestasi, dan 

mengabaikan faktor ta‟awun yang harusnya diterapkan dalam perbankan syariah. 

Pada dasarnya, banyak nasabah menggunakan bank syariah dengan harapan bank 

syariah akan berbeda dengan bank konvensional dari segi pembiayaannya. Pihak 

bank semestinya memberikan keringan kepada nasabah dengan melakukan 

restrukturisasi atau addendum, meskipun nasabah macet dalam pembiayaannya 

akan tetapi masih melakukan i‟tikad baik dan masih dapat melanjukan 

                                                 

11
Hukum Online, Wewenang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Syariah. 

https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt579480d683d4a/wewenang-eksekusi-jaminan-hak-

tanggungan-syariah/(diakses pada tanggal 27 Januari 2020). 

https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt579480d683d4a/wewenang-eksekusi-jaminan-hak-tanggungan-syariah/(diakses%20pada%20tanggal%2027
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt579480d683d4a/wewenang-eksekusi-jaminan-hak-tanggungan-syariah/(diakses%20pada%20tanggal%2027
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pembiayaannya. Tetapi praktik yang sering terjadi tidaklah demikian, dan salah 

satu kasus tersebut seperti perkara sengketa ekonomi syariah yang akan penulis 

bahas. 

Maka dari itu penulis akan meneliti lebih lanjut tentang sengketa ekonomi 

syariah dengan memperhatikan peran eksekusi hak tanggungan dan juga 

pertimbangan hakim pada kasus ini, dan penulis akan membahas tentang   

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 

EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS 1A 

(Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Skripsi ini berjudul ”Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi 

Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)”. Peneliti akan meninjau 

bagaimana Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Nomor 

599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.  

2. Deskripsi Fokus 

a. Eksekusi : melaksanakan putusan hakim.
12

 

b. Hak Tanggungan: jaminan yang diberikan peminjam pada pemberi pinjaman 

berupa apa pun sesuai dengan perjanjian .
13

 

c. Penyelesaian : merupakan proses, pemecahan.
14

 

                                                 

12
Amran Suadi, Penylesaian Sengketa Ekonomi Syariah,Penemuan dan Kaidah Hukum, 

h. 347. 

13
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Cet.V; Jakarta:PT BALAI PUSTAKA,2010), h.930. 

14
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 

1252. 
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d. Sengketa : sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, 

perbantahan.
15

 

e. Ekonomi Syariah : perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 

prinsip syariah.
16

 

f. Putusan Pengadilan: Suatu  pernyataan  yang diucapkan oleh hakim pada 

sidang peradilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan 

atau mengakhiri perkara.
17

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan pokok permasalahan yaitu “Bagaimana Eksekusi Hak Tanggungan 

dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo 

Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)”, agar 

permasalahan yang dibahas ini lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis 

akan merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang eksekusi hak tanggungan pada 

putusan Pengadilan Pengadilan Agama Nomor: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo?  

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini, menggunakan beberapa referensi sebagai rujukan utama dan 

yang menjadi acuan antara lain: 

                                                 

15
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 

1272. 

16
Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama, (Buku II Edisi Revisi; Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014), h.169. 

17
Mardani, Bahasa Hukum Indonesia, (Cet.IV; Bandung:PT.Alumni,2010),h.210. 
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1. Amran Suadi dalam bukunya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 

menjelaskan  tentang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan 

ekonomi syariah dan penyajiannya juga berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta beberapa pengalaman dari penulis 

sebagai hakim agung yang memutus sengketa ekonomi syariah ditingkat 

kasasi dan peninjauan kembali. Pengkajian yang dilakukan penulis 

menghadirkan perspektif baru dalam penanganan sengketa yang timbul 

dalam aktivis ekonomi berlandaskan prinsip syariat serta dapat 

memberikan solusi dan acuan bagi praktisi hukum khususnya para 

hakim.
18

 

2. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga menjelaskan tentang 

bagaimana asas-asas didalam akad, ketentuan umum dari akad diantaranya 

yaitu, apa yang di maksud akad, Murabahah, ba‟i, syirkah, dan wakalah, 

serta syarat, rukun, kategori hukum, „aib, akibat, dan penafsiran akad.
19

 

3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah 

fatwa yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI, dimana kehadiran buku ini 

sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama 

para hakim, panitera/ panitera pengganti dan juru sita dalam melaksanakan 

tugas dibidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Yang mana 

juga dapat menjadi acuan dalam memutus sengketa ekonomi syariah.
20

 

4. Yahya harahap dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata. Buku ini 

membahas membahas secara teoretis yang didalamnya meliputi segala 

pokok masalah hukum acara perdata yang berlaku dan diterapkan pada 

                                                 

18
Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik,  h. 105. 

19
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h.10. 

20
Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 

Agama, h. iii. 
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pengadilan tingkat pertama. Tidak hanya membahas pokok-pokok acara 

konvensional, tetapi juga mengenai persoalan baru yang berkembang.
21

 

5. Amran Suadi dengan buku lainnya yang berjudul eksekusi jaminan dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi sengketa ekonomi syariah, didalam buku 

ini berbeda di banding sebelumnya yang lebih fokus membahas 

penyelesaian sengketa akan tetapi di buku ini lebih membahas seputar 

hukum jaminan dan eksekusi serta macam-macam eksekusi dalam 

sengketa ekonomi syariah. 

Selain buku diatas, peneliti juga menjadikan referensi beberapa rujukan 

lain, seperti Undang-undang Perbankan Syariah, Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, kaidah ushul Fiqih dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan 

ini. Sehingga peneliti dapat dan mampu memaparkan penelitian ini yang berjudul 

“Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 

599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)”. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka secara umum tujuan dari 

penyusunan skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimanaPengaruh eksekusi hak tanggungan dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim penerapan eksekusi hak 

tanggungan pada putusan Pengadilan Pengadilan Agama Nomor: 

599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. 

 

                                                 

21
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Cet.XIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. V. 



11 

 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian nantinya dapat menjadi rujukan 

bagi upaya pengembangan ilmu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan juga 

sebagai referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang terkait dengan 

permasalahan hak tanggugan dan eksekusinya, serta sebagai pemenuhan tugas 

dalam penyelesaian studi Sarjana dalam bidang Syariah dan Hukum pada 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b. Kegunaan Praktis 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini menjadi bahan masukan bagi 

lembaga keuangan syariah terkait untuk lebih menerapkan prinsip-prisip syariah 

agar tidak banyak terjadi eksekusi hak jaminan yang akan memberatkan nasabah, 

dan juga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat demi terwujudnya 

pemahaman dalam bidang Perbankan Syariah. 

 

 



 

 

12 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Ekonomi Syariah 

1. Ekonomi Syariah dalam Putusan Pengadilan 

Secara terminologi, pengertian ekonomi syariah dipaparkan oleh para ahli 

secara beragam. Antara lain menurut Muhammad bin Abdullah Al-Arabi 

memberikan definisi ekonomi islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum 

tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur‟an, sunnah, dan pondasi ekonomi yang 

dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi 

lingkungan dan waktu. M.Syauki al-Fajari mendefinisikan ekonomi Islam adalah 

segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur ektivitas ekonomi sesuai 

dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.
22

 

Sengketa ekonomi syariah secara umum merupakan suatu pertentangan 

antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan 

menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan 

oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat 

menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum 

terhadap satu di antara keduanya.
23

 

Oleh karena itu, pengadilan agama yang diberikan kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus bisa menjawab persoalan tersebut 

melalui berbagai pertimbangan hukum para hakimnya dengan mengacu kepada 

undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada atau dengan melakukan 

terobosan hukum dengan melakukan ijtihad  (interpretasi) hukum untuk 

memberikan keadilan dan kepastian hukum. Pada akhir adanya suatu proses di 

                                                 

22
Abdul Hadi, Memahami Akad-akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-dasar 

Hukumnya, (Surabaya: Sinar Terang, 2005), h. 5. 

23
Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik, h. 11. 



 

 

 

muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan pengadilan, arti dari putusan 

pengadilan itu sendiri di tentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang 

menyatakan bahwa: 

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang di ucapkan 
dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini”. 

Berbicara ekonomi syariah secara umum tidak dapat dipisahkan dari 

rumpun sesungguhnya, yaitu akad yang lahir dari sebuah perjanjian. Pasal 1338 

KUH Perdata menjadi dasar pijakan setiap pihak yang mengikat dirinya dalam 

suatu akad syariat “semua perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang berlaku 

sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang 

ditentukan oleh undang-undang, perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”
24

 

Ada banyak bentuk akad yang dipakai dalam ekonomi syariah dan berupa 

transaksi-transaksi ekonomi syariah yang juga sering di bahas dalam sengketa 

ekonomi syariah, maka dari itu penting untuk mengetahui bentuk bentuk transaksi 

ekonomi syariah, yaitu: 

a. Transaksi Berbasis Sewa-Menyewa (Ijara) 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi Ijarah adalah 

sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. 

b. Transaksi Berbasisi Kemitraan 

1) Mudarabah 

Mudarabah adalah transaksi ekonomi syariah yang berbasis kemitraan 

atau partnership. Fatwa Dewan Syariat Nasional mendefinisikan 

mudarabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di 
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mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak bertindak 

selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 

kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak 

2) Musyarakah  

Musyarakah atau dengan istilah lain disebut dengan syirkah menurut 

KHES adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal 

permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-

pihak yang berserikat. 

3) Muzaraah 

Al-Muzaraah adalah bentuk kerja sama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik memberikan lahan 

pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan 

imbalan bagian tertentu dari hasil panen. 

4) Musaqah  

Al-Musaqah adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan 

tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara 

tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat. 

c. Transaksi Berbasis Titipan Atau Simpanan (Wadiah) 

Wadiah menurut Pasal 20 ayat (17) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan 

yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. 

d. Transaksi Berbasis Jasa 

1) Wakalah  

Menurut Pasal 20 ayat 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah wakalah 

adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. 



 

 

 

2) Kafalah (Guaranty) 

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung. 

3) Hawalah (Transfer Service) 

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang 

lain yang wajib menanggungnya. 

4) Rahn (Gadai) 

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan 

atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan 

oleh bank atau kreditur. 

5) Qard  

Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan 

syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu 

tertentu. 

e. Transaksi Berbasis Jual Beli (Murabahah) 

Pasal 20 Buku II Bab I Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

memberikan definisi, Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang 

dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan transaksi jual beli 

dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai 

lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan 

pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
25

 

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu 

eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
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merupakan permasalahan yang timbul dari kasus perkara nomor 

599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Gorontalo. Permasalahan yang 

timbul di dalam sengketa ekonomi syariah di dasari pada akad perjanjian, akad ini 

sangat penting sebab inilah yang membedakan sengketa tersebut merupakan 

kewenangan Pengadilan Agama ataukah Pengadilan Negeri. Pada umumnya akad 

yang sering akad yang sering terjadi pada kasus ekonomi syariah ialah akad 

Murabahah, tetapi tidak menutup kemungkinan sengketa ekonomi syariah juga 

timbul pada akad-akad lainnya. Berdasarkan penjelasan bentuk-bentuk transaksi 

atau akad ekonomi syariah di atas penulis akan menjelaskan lebih rinci tentang 

akad Murabahah di poin selanjutnnya, sebab akad Murabahah inilah yang 

merupakan landasan perkara putusan pengadilan yang akan penulis bahas. 

2. Akad Murabahahdan Landasan Hukumnya 

Secara bahasa kata Murabahah atau مرا بحة berasal dari bahasa Arab yaitu 

ar-ribhu atau ربح yang berarti kelebihan dan tambahan. Jadi, Murabahah dapat 

didefenisikan sebagai kegiatan yang saling menambah (menguntungkan). Menurut 

istilah, Murabahah adalah pembelian barang dengan menggunakan  pembayaran 

yang dikebelakangkan baik selama satu bulan dua bulan, tiga bulan dan 

seterusnya pemberian akad Murabahah di harapkan dapat mmenuhi kebutuhan 

untuk produksi bagi nasabah (inventory).
26

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas mengenai akad Murabahah, kita 

dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal pokok dari akad Murabahah 

tersebut, yaitu: 

a. Pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.  

b. Dengan defenisibarang yang dibeli menggunakan  harga asli. 
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c. Kemudian ada tambahan keuntungan dari harga asli yang telah desetujui oleh 

pembeli. 

d. Adanya  kesepakatan antara kedua belah pihak.  

e. Harga asli disebutkan oleh penjual ke pembeli.
27

 

Akad Murabahah  disusun harus berdasarkan konsep hukum perjanjian 

dalam ketentuan fiqh mualamalah, yang pada prinsipnya harus memenuhi rukun 

dan syarat suatu akad serta mengutip dalam kitab al-Fiqh al-Islamiyah wa 

adillatuhu, oleh Whbah Az-Zuhaili, menyebutkan bahwa transaksi Murabahah 

adalah jual beli dengan harga awal di tambah dengan keuntungan tertentu, dengan 

syarat penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.  Oleh dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan hukum nash al-Qur‟an dan 

hadis, serta Undang-undang dari akad Murabahah ini ialah yang berkaitan dengan 

jual beli, karena hakikatnya Murabahah adalah bagian dari jual beli tersebut. 

Adapun landasan hukum yang digunakan yaitu: 

a. Al -Qur‟an 

Firman Allah al-Baqarah/ 2:275 

يَ قُومُ ٱلَّذِي يَ تَخَبَّطوُُ كُلُونَ ٱلرِّبَ وٰاْ لََ يَ قُومُونَ إِلََّ كَمَا ۡ  ٱلَّذِينَ يأَ
ي لِكَ بأِنَ َّهُم ۡ  مَسِّ ۡ  طَٰنُ مِنَ ٱلۡ  ٱلشَّ اَ ٱلۡ  قاَلُو ۡ  ذَٰ لُ ۡ  عُ مِثۡ  بَ ۡ  اْ إِنََّّ

ن رَّبِّوِ  ۡ  عِظةَۡ  مَو ۥءَهُ ۡ  فَمَن جَا ۡ  عَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَ وٰاْ ۡ  بَ ۡ  وَأَحَلَّ ٱللَّوُ ٱل ۡ  ٱلرِّبَ وٰاْ   ۦمِّ
بُ ۡ  ئِكَ أَصۡ  عَادَ فَأُوْلَٰ  ۡ  وَمَن ۡ  إِلََ ٱللَّوِ  ۥ رهُُ ۡ  مَا سَلَفَ وَأمَ ۥفَٱنتَ هَىٰ فَ لَوُ  حَٰ

لِدُونَ  ۡ  ىُم ۡ  ٱلنَّارِ   (٥٧٢)فِيهَا خَٰ
Terjemahnya: 
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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.

28
 

 
Firman Allah an-Nisaa/ 4:29 

لَكُم بَ ۡ  اْ أمَۡ  كُلُوۡ  أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لََ تأَۡ  يَٰ  بَٰطِلِ ۡ  نَكُم بٱِلۡ  وَٰ
رَةً عَن تَ راَض ۡ  إِلََّ  نكُم ۡ  أَن تَكُونَ تَِٰ ۡ  مِّ ۡ  اْ أنَفُسَكُمۡ  وتُ لُ ۡ  وَلََ تَق ۡ  إِنَّ  ۡ 

)رَحِيم ۡ  ٱللَّوَ كَانَ بِكُم  ( ٥٩ا ۡ 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.

29
 

b. Hadis 

  )رواىابنماجو  عنتراض البيع إنَّا : قال عليهوسلم الله صلى الله رسول أن
 ( حبان ابن وصححو

Terjemahannya: 

Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw.“Bersabda, 
Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

30
 

c. Undang-Undang 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah 

memeberikan defenisi tentang Murabahah, dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) 
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menyatakan akad Murabaḥah.
31

 Pada pasal 55 ayat (1) tentang Perbankan Syariah, 

menyebutkan:  

“Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Agama”.  

Terhadap akad Murabahah akan bersangkutan dengan jaminan yang 

dimana diatur pada Pasal 1 angka 26 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah yang di dalamnya membahas jaminan kebendaan. Pasal 

20 UUHT bahwasanya kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi objek 

jaminan. UUHT No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah dan 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

d. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Dewan Syari‟ah Nasional menetapkan aturan tentang Murabahah 

sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

tertanggal 1 April2000.
32

 Dan juga pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 

48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah. 

Adapun konsep hak tanggungan di sebutkan dalam fatwa MUI No. 68.DSN-

MUI/III 2008, Tentang Rahn Tasjili yaitu jaminan dalam bentuk barang. 

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Rukun SyaratMurabahah  

a. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu: 

1) Prinsip keadilan (Al-„adalah) 

2) Prinsip kebaikan (Al-ihsan) 

3) Prinsip pertanggungjawaban (al-Mas‟uliyah) 

4) Prinsip al-Kifayah (sufficiency) 

5) Prinsip keseimbangan atau Prinsip wasathiyah (al-i‟tidal, moderat, 
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keseimbangan) 

6) Prinsip kejujuran dan kebenaran (Ash-shidiq) 

7) Prinsip kemanfaatan (Al-Manfaat) 

8) Prinsip tertulis (Al-Kitabah) 

b. Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu: 

1) Para pihak (al-'aqidaen); 

2) Pernyataan kehendak (sigat al-'aqd); 

3) Objek dari akad (mahall al-'aqd); 

4) Tujuan dilakukan akad (maudu al-'aqd,).
33

 

c. Syarat Murabahah 

Terdapat lima syarat terbentuknya  akad  Murabahah, yaitu: 

1) Penjual harus jujur mengenai modal dan keuntungan. 

2) Kontrak harus terbebas dari Riba 

3) Penjual harus menjelaskan kepeda pembeli jika terjadi kecacatan dari 

pembelian barang 

4) Penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya pembelian dilakukan secara utang atau tidak 

5) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
34

 

Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat khusus, 

yaitu:
15

 

(a) Harus diketahui besarnya biaya perolehankomoditi. 

(b) Harus diketahui keuntungan yang dimintapenjual. 

(c) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupauang. 
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B. Tinjauan Umum Eksekusi Hak Tanggungan 

1. Pengertian Hak Tanggungan  

Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah bagi kreditur sehingga 

ia mempunyai hak untuk menjual tanah yang telah ditunjuk atas perjanjian dengan 

debitur sebagai jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

tanah tersebut apabila dikemudian hari debitur cedera janji atau wanprestasi. 

Pengertian hak tanggungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUHT, yaitu: 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 

lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
35

 

Jaminan khusus terdiri dari jaminan yang bersifat perseorangan dan 

jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan hak 

mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat yang melekat dan 

mengikuti benda yang bersangkutan, sedangkan jaminan perseorangan bersifat 

tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya 

terbataspada harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan 

yang bersangkutan.
36

 

Sri Soedewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan di Indonesia 

menyatakan bahwa dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa 

perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan 

                                                 

35
Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 21. 

36
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 7. 



 

 

 

kesanggupan memberikan jaminan berupa pembebanan hak tanggungan pada 

suatu objek benda tertentu yang mempunyai tujuan sebagai penjaminan kekuatan 

dari perjanjian pokoknya.
37

 Selain hak tanggungan, adapula fidusia, gadai, 

Borgtocht, dan  lain-lain. Perjanjian penjaminan sendiri mempunyai kedudukan 

sebagai perjanjian tambahan atau perjanjian accesoir yang dikaitkan dengan 

perjanjian pokok tersebut. kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan 

sebagai perjanjian accesoir itu memberikan kuatnya lembaga jaminan tersebut 

bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur. 

Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan dalam hukum Islam lebih 

dikenal dengan konsep gadai (Rahn Tasjili). Sebagaimana yang telah dijelaskan 

oleh A Wangsawidjaja bahwasanya Rahn Tasjili adalah jaminan dalam bentuk 

barang atas utang, namun barang jaminan masih dalam penguasaan pemiliknya.  

Islam memperbolehkan adanya jaminan dalam melakukan transaksi bermuamalah. 

 Sebagaimana firman Allah al-Baqarah/ 2:283: 

دُواْ كَاتِب ۡ  ولََ  ۡ  عَلَىٰ سَفَر ۡ  وَإِن كُنتُم نۡ  تَِ  ۡ  ۡ  بوُضَةۡ  مَّق ۡ  ا فَرىَِٰ
نَتَوُ ۡ  يُ ؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡ  ا فَلۡ  ضۡ  ضُكُم بَعۡ  أمَِنَ بَع ۡ  فإَِن يَ تَّقِ ٱللَّوَ ۡ  وَل ۥتُُِنَ أمََٰ

دَةَ ۡ  وَلََ تَك ۥ رَبَّوُ  هَٰ وَٱللَّوُ بِاَ  ۥ بوُُ ۡ  قَل ۡ  ءَاثِ  ۥ ىَا فإَِنَّوُ ۡ  تُ ۡ  وَمَن يَك ۡ  تُُوُاْ ٱلشَّ
  ٥٨٢ ۡ  مَلُونَ عَلِيمۡ  تَع

Terjemahnya: 

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (hutangmya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu(para saksi) menyembunyikan 
persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

38
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2. Subjek dan Objek Hak Tanggungan 

Subjek hak tanggungan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 

UUHT, yaitu menurut Pasal 8 ayat (1) UUHT “Pemberi Hak Tanggungan adalah 

orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang 

bersangkutan.” Pada Pasal 9 UUHT menyebutkan bahwa: “Pemegang Hak 

Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan 

sebagai pihak yang berpiutang.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hak 

tanggungan merupakan pemberi dan pemegang hak tanggungan yaitu para pihak 

yang mempunyai kepentingan berkaitan dengan perjanjian utang piutang yang 

dijamin pelunasanya.  

Objek hak tanggungan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UUHT yaitu hak atas 

tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

dan Hak Pakai Atas Tanah Negara. Hak-hak tersebut menurut ketentuan yang 

berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Selain 

hak-hak atas tanah tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) yang dapat juga dibebani hak 

tanggungan juga berikut hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan 

yang berlaku wajib di daftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. 

Pasal 4 ayat 4 UUHT menyatakan bahwa hak tanggungan dapat juga 

dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang 

telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan 

yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dinyatakan 

secara tegas dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan 

guna menjamin pelunasan lebih dari satu hutang dan peringkatnya masing-masing 

hak tanggungan tersebut ditentukan sesuai dengan tanggal pendaftarannya pada 



 

 

 

kantor pertanahan. Dalam hal apabila didaftarkan dengan tanggal yang sama maka 

melihat pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan, dan apabila suatu objek hak 

tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan sehingga terdapat 

pemegang hak tanggungan peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat 

seterusnya. 

3. Proses Pembebanan Hak Tanggungan 

Tahap pembebanan Hak tanggungan didahului dengan janji akan 

memberikan hak Tanggungan. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Hak 

Tanggungan, janji tersebut wajib dituangkan dan merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari perjanjian-perjanjian piutang. Proses pembebanan Hak 

Tanggungan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut:
39

 

a. Tahap Pembebanan Hak Tanggungan  

Menurut pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan: 

“Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.  

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang 

berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka 

pembebanan hak atas tanah, sebagai bukti perbuatan hukum tertentu mengenai 

tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. 

b. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan: 

“Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 
Pertanahan.”  

Pasal 13 ayat (2) menyatakan selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja 

setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang 

bersangkutan dan warkat lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Warkat 
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yang dimaksud meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek hak 

tanggungan dan identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk didalamnya 

sertifikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai obyek hak 

tanggungan. PPAT wajib melaksanakan hal tersebut karena jabatannya dan sanksi 

atas pelanggaran hal tersebut akan ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang jabatan PPAT. 

Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan 

membuat buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas 

tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada 

sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) 

Undang-undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa sebagai bukti adanya hak 

tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan. Hal ini 

berarti sertifikat hak tanggungan merupakan bukti adanya hak tanggungan. Oleh 

karena itu maka sertifikat hak tanggungan dapat membuktikan sesuatu yang pada 

saat pembuatannya sudah ada atau dengan kata lain yang menjadi patokan pokok 

adalah tanggal pendaftaran atau pencatatannya dalam buku tanah hak 

tanggungan.
40

 

4. Eksekusi Hak Tanggungan 

Eksekusi berasal dari kata “executie”, yag artinya melaksanakan putusan 

hakim. Adapun Yahya Harahap memberikan pengertian eksekusi adalah tindakan 

hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu 

perkara. Eksekusi Hak Tanggungan sendiri diatur dalam Pasal 20 Undang-undang 

Hak Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 20 Ayat (1) : 

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:  
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a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek 
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau  

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak 
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk 
pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungandengan hak 
mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya”. 

Pasal 20 Ayat (2) : 

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. 
Penjualanobyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah 
tangan jika dengandemikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi 
yang meng-untungkan semua pihak”. 

Pasal 20 Ayat (3) : 

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 
dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 
diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak 
Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 
diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar 
di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta 
tidak ada pihak yang menyatakan keberatan”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Hak Tangunggantersebut 

Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara,yaitu :  

a. Pemegang Hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan atas 

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan. 

b. Eksekusi atas titel eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak 

Tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Irah–irah 

(kepala putusan) yang dicantumkan pada Sertipikat Hak Tanggungan memuat 

kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada 

sertifikat hak tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk 

dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga 

parate executie sesuai dengan Hukum Acara perdata, atau 



 

 

 

c. Eksekusi dibawah tangan, yaitu penjualan objek hak tanggungan yang 

dilakukan oleh Pemberi hak Tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan 

pemegang hak tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang 

tertinggi. 

C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Penyelesaian menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah proses tata cara 

menyelesaikan sedangkan sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau 

percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang 

berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Achmad ali 

berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih 

pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing 

pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu 

pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara 

sadar tujuan-tujuan pokok mereka.
41

 

Penetapan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah bagi 

peradilan agama merupakan respons terhadap perkembangan yang signifikan 

dalam dinamika hukum nasional. Di samping merupakan desakan tersendiri 

masyarakat muslim Indonesia yang menuntut agar penyelesian sengketa ekonomi 

syariah diselesaikan dengan cara syar‟i pula melalui implementasi hukum-hukum 

dalam ekonomi Islam. Hal tersebut dipertegas dalam Penjelasan Umum UU RI 

No. Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan peradilan agama dilandasi oleh 

perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat.
42

 

Berbicara terkait dengan jaminan hak tanggungan pastinya akan berbicara 

terkait dengan proses penyelesaian atau berakhirnya hak tanggungan. Menurut 
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UUHT dijelaskan bahwa hapusnya atau berakhirnya hak tanggungan karena 

beberapa hal diantaranya: 

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan; 

2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan; 

3. Dihapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan 

berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri; 

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Hal 

tersebut terjadi karena permintaan dari pembeli hak atas tanah yang 

dibebani hak tanggungan.
43

 

Suyud Margono mengatakan bahwa proses sengketa terjadi karena tidak 

adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua 

pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi 

sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang 

mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya 

konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang (pribadi atau sebagai 

wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang 

ketidaktentuan sehingga dapat memengaruhi kedudukannya.
44

 

Dari konflik hingga berlanjut kapada persengketaan hukum merupakan 

rangkaian yang terjadi pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi pada umumnya.  

Untuk menghindari terjadinya masalah dalam menjalankan tugasnya, bank 

syariah menerapkan konsep hak tanggungan yang umum diterapkan oleh bank 

konvensional. Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya hak tanggungan 
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merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah yang diterpkan oleh Negara 

Indonesia, sehingga sangat wajar jika konsep tersebut diterapkan oleh bank 

syariah dalam menjalankan tugasnya. 

1. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah 

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak 

baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan 

prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan 

perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak lainnya merasa 

dirugikan. 

Ingkar janji (wanprestasi) adalah apabila debitur tidak mampu memenuhi 

kewajibannya kepada kreditur untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu 

atau tidak melakukan sesuatu  sebagaimana yang telah ditentukan dalam 

perjanjian, baik yang disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaan. Bila tidak 

ditentukan dalam perjanjian maka debitur dinyatakan lalai setelah diberikan 

somasi atau surat peringatan untuk membayar sebagaimana maksud Pasal 1238 

KUH Perdata.
45

 

Ada beberapa bentuk sengketa ekonomi syariah yang disebabkan karena 

adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah 

dibuat, yaitu disebabkan karena: 

a. Kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad 

wadi‟ah; 

b. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang 

bersangkutan dalam akad mudarabah; 
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c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain 

yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman 

bank syariah, akad qirah dan lain-lain. 

Istilah wanprestasi biasa kita temui dalam praktik perbankan sebagai suatu 

kondisi disaaat seorang debitur tidak melaksanakan kewajiban membayar 

angsuran kredit sebagaimana yang diperjanjikan bersama, sehingga dengan 

demikian debitur dinyatakan lalai. Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu 

telah melakukan wanprestasi, secara normatif dapat diketahui melalui tiga 

keadaan: 

1) Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

2) Apabila debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. 

3) Apabila debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya 

(terlambat).
46

 

Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi 

syariah adalah:  

a) Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidak sepahaman dalam proses 

bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-coba 

atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin 

tidak adanya legal cover. 

b) Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena: 

(1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan 

pendahuluan. 

(2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma-norma akad 

yang pasti, adil, dan efisien. 
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(3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara 

sadar membiarkan potensi itu akan terjadi. 

(4) Tidak jujur atau tidak amanah. 

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa 

dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariat dapat terjadi 

sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, 

harga barang, dan isi perjanjian (akad). Timbulnya bentuk-bentuk sengketa 

ekonomi syariat atau konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, di 

antaranya: 

(a) Konflik Data (Data Conflicts) 

Konflik data terjadi karena kekurangan informasi (lack of information), 

kesalahan informasi (miss information), adanya perbedaan pandangan, adanya 

perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap 

prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu 

persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya 

kesepakatan yang baik 

(b) Konflik Kepentingan (Interest conflicts) 

Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa 

adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerja sama, timbulnya 

konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:  

(1) Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing; 

(2) Adanya kepentingan substansi dari para pihak; 

(3)  Adanya kepentingan prosedural; 

(4) Adanya kepentingan psikologi.  

Keempat hal diatas dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena 

apabila dalam suatu kerja sama para pihak merasa adanya suatu kepentingan, 



 

 

 

maka dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerja sama yang 

dibina tidak menghasilkan hal baik. 

 

(c) Konflik Hubungan (Relationship Conflict) 

Konflik hubungan dapat terjadi karena adanya emosional yang kuat, 

adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, atau kesalahan komunikasi, dan 

tingkah laku negatif yang berulang-ulang, maka para pihak yang melakukan kerja 

sama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan yang disepakati. 

(d) Konflik Struktur (Structural Conflict) 

Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak 

perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi 

sumber daya yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi 

kerja sama, serta waktu yang sedikit. 

(e) Konflik Nilai (Value Conflict) 

Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria 

evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan 

agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperlihatkan penilaian orang lain.
47

 

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 

empat, yakni: 

(1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan 

lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; 

(2) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan 

lembaga pembiayaan syariah; 
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(3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama 

Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa 

kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah; 

(4) Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan 

Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah, di samping itu 

juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara 

kapailitan).
48

 

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan 

mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh 

Undang-undang, atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah 

disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada iktikad untuk melakukan 

penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab 

terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi adanya penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa 

ekonomi syariah.
49

 

2. Jenis Jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Berdasarkan sifat proses putusannya, penyelesaian sengketa dapat 

dikategorikan dalam: 

a. Proses ajudikasi, di mana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para 

pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (antagonistis) dan 
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hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang 

untuk memutus bersifat kalah dan menang (win-lose). Proses penyelesaian 

sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan (litigasi) dan 

arbitrase; 

b) Proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para 

pihak pada posisi yang saling bekerja sama (cooperative) dan menggunakan 

asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga 

maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (win-win). 

Proses penyelesaian sengketa yang dalam kategori ini adalah negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, ombudsman, dan pencari fakta bersifat netral; 

c) Proses ajudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah 

penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat 

dan hasil putusan tergantung dari pola proses kolaborasian. Adapun proses 

penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi 

arbitrase, persidangan mini (mini trial), pemerikasaan juri secara sumir 

(summary jury trial), dan evaluasi netral secara dini (early neutral 

evaluation).
50

 

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan 

dua metode, yaitu: 

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi  

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau 

konflik hukum melalui jalur pengadilan. Menurut Munir Fuadi, penyelesaian 

sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah 

dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi lama 
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kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang 

sukar ditembusi oleh para jutiabelen (pencari keadilan), khususnya jika pencari 

keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. 

Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan 

sengketa diluar pengadilan.
51

 

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi 

Nonlitigasi berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, 

yaitu non dan litigasi. Non berasal dari kata none yang artinya tidak atau menolak 

dan litigasi berasal dari kata litigation yang berarti proses pengadilan atau 

jalannya perkara. Secara sederhana dua kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian 

perkara di luar pengadilan secara damai. Istilah nonlitigasi dalam ilmu hukum 

lebih populer dengan istilah Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) atau dalam 

istilah bahasa Inggris dikenal dengan Alternative Disputet Resulition (ADR).
52

 

Di Indonesia, alternatif penyelesian sengketa sudah dilembagakan dengan 

lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS,  

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Arbitrase sendiri merupakan usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau 

peradilan wasit, sedangkan orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah 

pihak disebut arbiter.
53

 

                                                 

51
M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian 

Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 158. 

52
Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik, h. 55. 

53
Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 55. 



 

 

 

Istilah ADR (Alternative Disputet Resulition) relatif baru dikenal di 

Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara 

konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada 

upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR 

mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem 

sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. 

Dalam sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dan nasabah masuk 

dalam ranah hukum perjanjian. Untuk itu, asas kebebasan berkontrak yang 

merupakan asas utama dalam hukum perjanjian sudah berlaku dalam hal ini. 

Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas menentukan isi, 

bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
54

 Akan tetapi akad yang 

dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan prinsip-prinsip 

syariah sebagai roh dari akad syariah tersebut. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.
55

 

Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan 

sejumlah langkah yang berurutan, pengumpulan data, analisis data, dan 

pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.
56

  

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif 

deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mecari makna, 

pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan 

manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, 

konsenstual, dan menyeluruh. Penelitian bukan mengumpulkan data sekali jadi 

atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan 

makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, 

bersifat naratif dan holistik. Penelitian Kualitatif mencoba mengerti makna suatu 

kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam 

situasi atau fenomena tersebut. 
57

 

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan 

pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun 

deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan 
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holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan 

secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan 

penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena 

atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.
58

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam skripsi ini berada di Kecamatan Kota Selatan 

Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Peneliti memilih lokasi tersebut untuk 

dijadikan lokasi penelitian karena peneliti mengangkat kasus yang terjadi di 

Pengadilan Agama Gorontalo mengenai eksekusi hak jaminan pada sengketa 

ekonomi syariah. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian tersebut menggunakan beberapa pendekatan, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Syar’i 

Pendekatan Syar‟i adalah pendekatan yang menuju pada persoalan dapat 

atau tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai dengan syari‟at Islam, yaitu dengan 

tetap berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan nash, baik al-

Qur‟an maupun hadis.
59

 

2. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan dengan menganalisa suatu 

masalah terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian tersebut, sebagai berikut : 
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1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang 

terkait. Data ini penulis peroleh dengan mendatangi sumber-sumber data yang ada 

serta relevan dengan masalah. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu bahan yang bersifat mengikat seperti al-Qur‟an, 

hadist dan fatwa ulama serta data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan 

dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3. Data Tersier 

 Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus dan lain-lain. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digukan sebagai berikut : 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian bahkan wawancara (interview) ini adalah suatu 

proses interaksi antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
60

 Dalam 

penelitian ini yang dijadikan terwawancara adalah hakim yang memutus perkara 

ekonomi syariah ini di Kecamatan Kota SelatanKota GorontaloProvinsi 

Gorontalo. 

2. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi merupakan suatu teknik 
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atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
61

 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang 

sudah berlalu baik dalam bentuk teks tertulis, gambar maupun foto.
62

 Sejumlah 

besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 

laporan, foto dan lain-lainnya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan 

waktu sehingga  memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

pernah terjadi di waktu silam. Pada metode ini penulis akan mengambil 

dikumentasi di Pengadilan Agama Gorontalo. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah penelitian itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi 

terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek 

penelitian baik secara akademik maupun logiknya. Suatu instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang 

ingin diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. 

Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya. 
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F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan 

data dari lapangan kemudian direduksi, reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data 

kasar yang muncul di lapangan dengan penajaman teknik analisis, setelah itu di 

dekskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. 

2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan hal yang terpenting dalam suatu 

penelitian, pada analisis data ini dapat dilakukan setelah semua data terkumpul 

dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan analisis yang ditanggapi oleh 

responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan 

dipelajari selama masa penelitian dengan demikian metode analisis deskriptif 

kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis 

pendalaman kajian. Menurut Fossey, bahwa analisis data kualitatif merupakan 

proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data 

yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau 

situasi sosial yang diteliti.
63

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan dua cara 

yakni: 

1. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan 
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pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. 

Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data. 

2. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contohnya, 

data hasil wawancara perlu di dukung dengan adanya rekaman wawancara 

sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. 

Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara dan foto-

foto hasil observasi sebagai bahan referensi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A 

Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu 

kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan 

Presiden.64 

Pengadilan Agama Gorontalo adalah salah satu pelaksana peraturan 

peradilan di tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam untuk 

kasus perdata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang 

diperlukan dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. 

Pengadilan Agama di Provinsi Gorontalo sebelum terbentuknya 

Pengadilan Banding pada mulanya merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Tinggi Agama Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 

58 tahun 1957 tanggal 13 November 1957, semua wewenang untuk mengadili di 

tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Manado. 

Akan tetapi setelah Gorontalo menjadi sebuah provinsi dan tidak 

bergabung dengan bagian provinsi Sulawesi Utara maka Pengadilan Agama 

Gorontalo sudah menjadi. naungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. 

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri di bentuk berdasarkan Undang-
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undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan 

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah 

Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL.
65

 

Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas IA yang 

telah meningkat dari kelas IB menjadi Kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor37 / KMA / SK / II / 2017 tanggal 9 

Februari 2017 dan bertempat di di Ibu Kota Provinsi Gorontalo dengan alamat 

Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 221, Desa Dulalowo, Kabupaten Kota Tengah, 

Kota Gorontalo. 

Pengadilan Agama IA Gorontalo memiliki 2 (dua) yurisdiksi, yaitu Kota 

Gorontalo yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan dengan populasi ± 

190.492 jiwa dan mayoritas penduduk adalah Muslim dengan total ± 95,82%, dan 

Kabupaten Bone Bolango terdiri dari dari 18 kecamatan dan 166 kelurahan / desa 

dengan jumlah penduduk ± 160.118 orang, mayoritas penduduk adalah Muslim 

dengan jumlah penganut ± 99,87%. Dan secara astronomis, Kota Gorontalo 

terletak antara 00º28'17 "_ 00º35'56" Lintang Utara dan 122º59'44 "_ 122º59'44" 

Bujur Timur. 

Yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo adalah Kota Gorontalo, yang 

terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kecamatan. Ini adalah: 

1. Kecamatan Dunggigi,  

2. Kecamatan Kota Barat,  

3. Kecamatan Kota Selatan,  

4. Kecamatan Kota Tengah,  

5. Kecamatan Kota Timur,  
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6. Kota Utara,  

7. Kecamatan Sipatana,  

8. Kecamatan Dumbo Raya,  

9. Distrik Hulontalangi 

Sejak didirikan hingga sekarang, gedung Pengadilan Agama IA Gorontalo 

telah diperbarui beberapa kali berpindah lokasi, Gedung Kantor Lama Pengadilan 

Agama Gorontalo 2005 di Jl. Jendral Sudirman No.121 melakukan Rehabilitasi 

Bangunan yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. 

Kantor Pengadilan Agama Gorontalo memiliki Hak Pakai sesuai dengan 

sertifikat No.67/Wumialo atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dibangun di atas tanah seluas 567 M
2 

dengan ukuran bangunan 327 M
2
. 

Kemudian pada Tahun 2017 Kantor Pengadilan Agama Gorontalo Pindah 

ke Gedung baru diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 Oleh Ketua Mahkamah 

Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. yang terletak di Jalan Ahmad 

Nadjamudin Nomor 221 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota 

Gorontalo. 

Daftar Pimpinan Pengadilan Sejak berdiri hingga saat ini Pengadilan 

Tinggi Agama Gorontalo telah dipimpin oleh 15 orang Ketua sebagai berikut
66

 : 

Ketua : 

1. Idris Dunggio (periode 1962 - 1971) 

2. Hasan Katili (Periode 1971 – 1973 , 1975-1979) 

3. Halid Karim Hasiru (periode 1973 – 1975) 
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4. Drs. Moeh Natsir R. Pomalingo (periode 1979 – 1981) 

5. Drs. Saifuddin Noorhadi (periode 1982 - 1988) 

6. Drs. Hi. Suhartoyo (periode 1990 - 1996) 

7. Drs. Hi. Kahar Abd. Hamid (periode 1996 - 1999) 

8. Drs. H. Iskandar Paputungan (periode 1999 s.d 2002)Alwy Yahya 

Assagaf, S.H. (periode 2002 s.d 2008) 

9. Drs. Supardi (periode 2008 s.d 2010) 

10. Drs. Hi. Mohammad Yamin, S.H., M.H.  (periode 2010 s.d 2013) 

11. Drs. Muhtar, S.H., M.H. (periode 2014 s.d 2017) 

12. Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. (periode 2017) 

13. Drs. Iskandar, S.H. ( Periode 2017 – 2019) 

14. Drs. H. Patte, S.H., M.H. (Periode 2019 – Sekarang) 

B. Pengaruh Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah 

Memeriksa perkara ekonomi syariah secara litigasi di pengadilan agama 

khususnya perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus 

dilakukan terlebih dahulu, yaitu: 

1. Pastikan  lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang 

mengandung klausul arbitrase. 

2. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama para 

pihak. 

3. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah 

Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah, misalnya sengketa perbankan syariah seperti 

ditegaskan dalam pasal 1 ayat 7 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam 

menjalankan kegiatan usahanya tidak lain dalam prinsip syariah. Oleh karena itu 



 

 

jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin 

diselesaikan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah.67 

Selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Drs. Saifuddin, M.H, seorang hakim 

ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A, sebagai berikut: 

“Ironisnya seringkali nasabah dipersulit jika pembiayaan mulai 
macet dan bank tidak melaksanakan restrukturisasi kepada nasabah 
yang bermasalah dalam pembiayaannya, sehingga prinsip syariah 
tidak di tegakkan.”

68
 

Eksekusi hak tanggungan dalam UUHT diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 

UUHT yang berbunyi: 

Pasal 6 
“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. 
Pasal 20 
1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: 

a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek 
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 
obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum 
menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak 
Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-
kreditor lainnya. 

2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 
penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah 
tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi 
yang menguntungkan semua pihak. 
(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 
diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang 
Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 
diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang 
beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa 
setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 

(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan 
dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum. 

(5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan 
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pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu 
beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. 

Ketentuan Pasal 20 UUHT menunjukan bahwa pembentuk Undang-

undang bermaksud memberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan cara 

pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti.69 Selain agar dapat memberi jaminan 

kepada kreditur terhadap debitur yang wanprestasi, Undang-undang diatas juga 

mengatur pelaksanaan eksekusi yang benar dan terhindar dari kelalaian pihak 

yang melaksanakan eksekusi. 

Tidak serta merta pula seseorang dapat digolongkan wanprestasi harus 

melewati beberapa mekanisme dalam menyatakan debitur wanprestasi secara 

umum dapat dikenal dalam 4 bentuk, yaitu: 

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 

2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang 

diperjanjikan sebelumnya; 

3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan 

4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.70 

Terhadap debitur yang dutuntut membayar ganti rugi tidak serta merta 

bersifat absolut. Akan tetapi, dalam hal ini debitur dapat melakukan pembelaan 

yang salah satunya ialah mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa 

overmacht atau force majeure.  

Keadaan memaksa “over macht” atau “force mejure” diatur  pada pasal 40 

Kompillasi Hukum Ekonomi Syari‟ah menyebutkan
71

 : 

 “Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu 
pihak yang mengadakan aqad terhalang untuk melaksanakan 
prestasi, jo pasal 41 menyebutkan syarat keadaan memaksa atau 
darurat antara lain : 
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a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak 
terduga oleh para pihak; 

b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada 
pihak yang harus melaksanakan prestasi; 

c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut diluar kesalahan 
pihak yang harus melakukan prestasi; 

d. Pihak yang harus melakukann prestasi tidak dalam keadaan 
beritikad buruk;” 

Dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi, keadaan memaksa dapat 

dikategorikan menjadi 2, yaitu: 

1. Keadaan memaksa absolut atau mutlak 

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama 

sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur. Oleh adanya keadaan di 

luar kemampuan dan kehendak manusia, seperti gempa bumi, banjir bandang, dan 

letusan gunung berapi. 

2. Keadaan memaksa relatif atau nisbi 

Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur 

masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Keadaan memaksa relatif atau 

nisbi jika dilihat dari objeknya dapat dibagi kepada sebagai berikut: 

a. Force majeure yang objektif, yaitu keadaan benda yang merupakan objek 

akad sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai 

akad tanpa adanya unsur kesalahan debitur; 

b. Force majeure yang subjektif, yaitu berhubungan dengan kemampuan debitur 

sendiri misalnya debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.72 

Dalam memutus perkara ekonomi syariah harus di perhatikan dengan teliti 

apakah hak tanggungan sudah memenuhi kriteria untuk dieksekusi agar tidak 

muncul permasalahan lain dikemudian waktu. Seperti dengan tanggapan bapak 

Drs. Iskandar, S.H, seorang ketua majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo 
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Kelas I A yang memutus perkara nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, sebagai 

berikut:  

“Jika nasabah terhambat dalam pembayaran pihak bank harus 
berhati-hati dan memperhaikan nasabahnya apakah benar 
wanprestasi ataukah dalam keadaan force majeure. Agar 
permasalahan tidak perlu merambah ke rana yang lebih jauh.”

73
 

 

C. Pertimbangan Hakim Tentang Eksekusi Hak Tanggungan pada Putusan 

Pengadilan Pengadilan Agama Nomor: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat 

pertama perkara Nomor: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dalam pertimbangannya 

memutus perkara yang seadil-adilnya, ialah sebagai berikut: 

1. Gugatan Penggugat pada Perkara Nomor : 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo 

a. Identitas Para Pihak  

Pihak pertama yang akan di sebutkan identitasnya ialah penggugat atas 

nama Khermanto Lasangoli, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, 

pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten 

Bone Bolango. dalam hal ini diwakili oleh: Asni A. Biu, SH. Advokat/Konsultan 

Hukum, berkantor di Jalan, Poowo Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan 

Sipatana, Kota Gorontalo,  selanjutnya penggugat tersebut mengajukan gugatan 

kepada pihak-pihak tergugat yang identitasnya sebagai berikut: 

1) PT. Bank Mega Syari‟ah Cabang Gorontalo, alamat di Jl. Raja Eyato 

Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut: 

Tergugat I; 

2) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Gorontalo,  alamat  di Jl. Acmad Nadjamuddin Nomor : 7 Kota Gorontalo, 

disebut : Tergugat II; 
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3) Jansen Laude, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. 

Kalimantan Kelurahan Dulalowo Timur (depan rumah Fadel Muhammad) 

Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, disebut : Tergugat III; 

4) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango, beralamat di Jalan 

Bay Pass Desa Mootong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone 

Bolango, disebut : Tergugat IV; 

5) Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad 

Nadjamuddin Kota Gorontalo, disebut : Tergugat V; 
74

 

b. Posita Penggugat  

Posita yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya 

hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.
75

 Maka dalam 

perkara nomor: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo  mengajukam dalil gugatan sebagai 

berikut : 

1) Penggugat adalah nasabah Bank Mega Syari‟ah cabang Gorontalo  yang 

telah menandatangani akad pembiayaan murabahah Nomor : 001/MRB-

30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 di depan notaris Hellen Pattiasina, 

SH; 

2) Dalam akad pembiayaan murabahah tersebut disusun berdasarkan akad 

syari‟ah dalam arti semua unsur dalam akad tersebut berdasarkan syari‟ah 

dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syari‟ah dan 

fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia sehingga baik 

penggugat maupun tergugat I  harus tunduk  dan mentaati seluruh isi akad 

tersebut; 
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3) Pada pasal 16 akad  pembiayaan murabahah pada menyebutkan: 

“dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 
tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan 
ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk 
menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Gorontalo”. 

Klasul pengadilan adalah menjadi kewenanan absolut  Pengadilan Agama 

sebagaimana tersebut  pada pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama junto Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syari‟ah, menyebutkan : 

“Penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah dilakukan oleh 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. 

4) Pada pasal 2 akad pembiayaan murabahah,  penggugat mendapat fasilitas 

pembiayaan dari tergugat I sejumlah Rp. 70.000.000.- dengan margin Rp. 

50.735.984.- sehingga piutang tambah margin menjadi Rp. 120.735.984.- 

dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas 381m² berikut bangunan di 

atasnya terletak di Desa Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone 

Bolango, surat ukur No. 18/1985 tanggal 20 September 2012 dengan 

bukti kepemilikan berupa SHM No. 00448 atas nama Sintje Lalu. 

5) Penggugat memiliki kewajiban cicilan selama 48 yang setiap bulan 

berjumlah Rp. 2.521.000.- yaitu terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013 

sampai dengan tanggal 21 Mei  2017 yang dimana dana pinjaman tersebut 

dipakai penggugat untuk membuka usaha; 

6) Kewajiban penggugat  berjalan lancar akan tetapi  saat penggugat mulai 

menderita sakit keropos tulang tangan kanan sejak pertengahan tahun 

2014 dan pada bulan Januari 2015 penggugat dioperasi  serta  dirawat di 

rumah sakit  Malalayang  Manado selama 3 bulan, usaha penggugat 

menurun sehingga kewajiban penggugat kepada tergugat I mengalami 

kemacetan yang terhitung sejak setoran yang ke 15 yaitu bulan September 



 

 

2014 dan atas musibah tersebut penggugat telah berusaha untuk menemui 

tergugat I membicarakan untuk mencari solusi terhadap kewajiban 

penggugat dengan cara melakukan rekstrukturisasi atau adendum, dalam 

hal initergugat I memberikan jawaban setor saja sesuai kemampuan, 

sehingga pada  tanggal 13 bulan November 2015 penggugat  menyetor 

sejumlah Rp. 2.000.000.-; 

7) Kemudianpenggugat diberitahu untuk pelelangan terhadap hak tanggungan 

dan setelah penggugat menemui tergugat I untuk mencari solusi akan 

tetapi tergugat I justru memberikan jawaban bahwa oleh karena 

penggugat telah wanprestasi maka jalan satu-satunya adalah lelang atas 

hak tanggungan. Penggugat sangat keberatan dengan jawaban tergugat I 

kenapa penggugat disuruh membayar sesuai kemampuan lalu tiba-tiba 

jaminan mau dilelang? Sikap dan tindakan tergugat I telah melanggar 

hukum dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;  

8) Seharusnya tergugat I menempuh langkah-langkah syari‟ah karena akad 

dibuat berdasarkan syari‟ah dan bukan bank konvensional. Prinsip 

syari‟ah untuk mencari solusi terhadap ketidak mampuan penggugat 

dalam menyelesaikan kredit harus diutamakan bukan langsung menjual 

lelang jaminan.  

9) Keadaan sakit berhubungan dengan wanprestasi sehingga penggugat tidak 

dapat melakukan prestasi yang disebabkan karena kondisi sakit 

merupakan keadaan ”over macht” yang diperbolehkan dalam undang-

undang, sehingga penggugat tidak dapat dikatakan telah melakukan 

wanprestasi. 

10)  Tergugat I sangat jelas telah wanprestasi dan melakukan perbuatan 

melawan hukum yaitu tidak melaksanakan prinsip syari‟ah sebagaimana 



 

 

tersebut pada Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor : 48/DSN-

MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah dan juga 

telah melanggar peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 

tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari‟ah, khususnya pasal 

5 menyebutkan :  

”restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah 
yang memiliki kriteria sebagai berikut :  

a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 

b) Nasabah memiliki prospek usaha dan mampu memenuhi 
kewajiban setelah restrukturisasi.” 

11) Tergugat I melakukan pelelangan melalui tergugat II atas objek berupa 

sebidang tanah seluas 381m² berikut bangunan diatasnya terletak di Desa 

Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, surat ukur No. 

18/1985 tanggal 20 September 2012 dengan bukti kepemilikan berupa 

SHM No. 00448 atas nama Sintje Lalu yang dilakukan oleh tergugat II 

pada 29 Desember 2015 prinsip syari‟ah dan kehati-hatian tidak 

dilakukan oleh tergugat II selaku pejabat lelang negara, maka pelelangan 

yang dilakukan oleh tergugat II harus dibatalkan atau dinyatakan batal 

demi hukum;  

12) Tergugat III sebagai pemenang lelang yang menguasai objek berupa 

sebidang tanah seluas 381m² berikut bangunan diatasnya terletak di Desa 

Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, surat ukur No. 

18/1985 tanggal 20 September 2012 dengan bukti kepemilikan berupa 

SHM No. 00448 atas nama Sintje Lalu, meskipun tergolong pembeli 

yang harus dilindungi oleh undang-undang, namun karena pokok perkara 

sedang berlangsung dalam proses litigasi, maka kekuatan tergugat III 

dalam hal menguasai objek tersebut harus turut tunduk terhadap putusan 

ini dan tergugat III harus menyerahkan kembali objek tersebut kepada 



 

 

penggugat dalam status hak tanggungan Bank Mega Syari‟ah cabang 

Gorontalo; 

13) Tergugat  IV ( Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango ) 

telah melakukan proses balik nama sertipikat hak tanggungan Nomor : 

00448 dari nama Sintje Lalu menjadi nama Janseng Laude, meskipun 

proses balik nama melalui risalah lelang yang dibuat oleh tergugat III 

akan tetapi turut tergugat selaku pejabat yang berwenang dalam hal itu 

seharusnya teliti dalam proses administrasi, oleh karena risalah lelang 

tersebut atas dasar akad murabahah yang harus memenuhi prinsip 

syari‟ah dan apabila prinsip syari‟ah tidak dipenuhi dalam dokumen 

lelang maka  tergugat IV belum dapat melaksanakan proses balik nama 

atas hak tanggungan murabahah tersebut.  

14) Tergugat V sebagai subjek hukum dalam perkara ini karena tergugat V 

telah melakukan tugas yang bukan kewenangannya yaitu melaksanakan 

eksekusi pengosongan dengan penetapan Nomor : 

10/Pen.Eks/2016/PN.Gto tanggal 20 September 2012 jurusita Pengadilan 

Negeri Gorontalo melakukan eksekusi pengosongan atas objek hak 

tanggungan akad murabahah, pada tanggal 19 April 2017 namun 

penggugat tidak diberikan berita acara esksekusi,  halmana penetapan 

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo telah melanggar prinsip yurisdiksi 

absolut karena membuat penetapan yang bukan menjadi 

kewenangannya;
76

 

Maka setelah menganalisis dalil-dalil gugatan yang di muat dalam perkara 

ini penggugat sangat di rugikan dan menuntut haknya sebagai nasabah bank 
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syariah dikarenakan penyakit yang penggugat alami dan telah berusaha mencari 

solusi kepada pihak bank tetapi pihak bank menyepelekan hak-hak nasabahnya 

sehingga penggugat merasa berhak untuk mengajukan sengketa ekonomi syariah 

ini di Pengadilan Agama terlebih lagi tanah yang ia agungkan dalam hak 

tanggungan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri yang mana bukan merupakan 

kewenangan absolutnya. 

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor : 

599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo 

Setelah gugatan pengguggat dibacakan dan para pihak saling mengajukan 

replik dan duplik serta menyertakan alat bukti, maka Hakim Menimbang, bahwa 

untuk tergugat I sampai dengan tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang ada 

hubungan dengan pokok perkara, dan akan dipertimbangkan dengan pokok 

perkara. 

Pada tanggal 21 Mei 2013 telah dilakukan perjanjian aqad murabahahNo. 

001/MRB-30306/05/2013 dihadapan notaris Hellen Pattiasina, SH tersebut pada 

pasal 16 tentang penyelesaian perselisihan mencantumkan klausul pengadilan dan 

bukan badan arbitrase syari‟ah nasional,  sehingga perkara ini sudah tepat dan 

benar diadili pada Pengadilan Agama Gorontalo; 

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan 

tetapi tidak berhasil, oleh karena itu maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang 

diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat, lalu para tergugat telah 

memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyebutkan bahwa 

oleh karena penggugat telah wanprestasi dan telah ditegur dengan surat teguran 

serta surat peringatan I, peringatan II dan peringantan III maka dengan terpaksa 

tergugat I melakukan lelang atas objek hak tanggungantersebut, adapun tergugat 

II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan bahwa 



 

 

atas permohonan lelang yang diajukan oleh tergugat I tertanggal 14 Desember 

2015 maka tergugat II melakukan pelelangan dan proses pelelangan tersebut telah 

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tergugat III meberikan 

jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tergugat III 

adalah pemenang lelang yaitu sebagai pembeli yang beri‟tikad baik dan harus 

dilindungi oleh aturan, tergugat IV telah memberikan jawaban secara tertulis yang 

pada pokoknya menyampaikan bahwa pelaksanaan balik nama telah dilakukan 

berdasarkan aturan dan telah sah, tergugat V tidak hadir dalam persidangan 

meskipun telah dipanggil, namun mengirim jawaban secara tertulis, yang pada 

pokoknya menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh 

jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sah, sehubungan dengan pendapat 

yang disampaikan oleh  bapak Drs. Saifuddin, M.H, seorang hakim ketua 

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A, sebagai berikut: 

“Pada dasarnya lembaga memang tidak patut dijadikan tergugat jika 
ada putusan pengadilan yang di anggap salah akan lebih baik jika 
mengajukan Peninjauan Kembali saja terlebih dahulu, akan tetapi 
dalam perkara ini hakim Pengadilan Agama Gorontalo menjadikan 
Pengadilan Negeri sebagai pihak terkait hingga di panggil secara 
patut untuk menghadiri persidangan.”

77
 

Pada aqad murabahah No. 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 

dihadapan notaris Hellen Pattiasina, SH diajukan sebagai alat bukti dimana aqad 

murabahah tersebut terdiri dari 19 pasal dan tidak terdapat pasal yang mengatur 

tentang “force mejure/over macht”,. Akan tetapi, aqad murabahah disusun harus 

berdasarkan konsep hukum perjanjian dalam ketentuan fiqh muamalah, yang pada 

prinsipnya harus memenuhi rukun dan syarat suatu aqad serta mengutip Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa 

akadmurabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga 
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belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai keuntungan yang disepakati.
78

 Akad Murabahahjuga didasarkan pada 

perintah al-qur‟an surah al-Baqarah ayat 275, berdasarkan nash al-Qur‟an tersebut 

maka rukun aqad murabahah yang harus dipenuhi setiap aqad  murabahah 

adalah
79

 : adanya penjual (ba‟i), adanya pembeli (musytari‟), adanya lafal (sighat)  

serta adanya barang sesuatu yang diaqadkan disamping itu aqad murabahah harus 

memenuhi azas sebagaimana ditentukan dalam fiqih muamalat, yaitu azas ibahah 

(mabda‟ al-ibahah), azas kebebasan berkontrak (mabda‟ huriyyah at-ta‟aqud), 

azas konsensualisme (mabda‟ ar-radhaiyyah), azas mengikat, azas keseimbangan 

(mabda‟ at-tawazun fi al-mua‟awadhah), azas kemaslahatan (tidak 

memberatkan), azas amanah dan azas keadilan, dan tersebut pada pasal 1339 

KUH Perdata yang mengandung azas moral yaitu memberi motivasi kepada 

pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas 

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan moral; 

Sehubungan dengan rukun dan azas tersebut di atas, dihubungkan dengan 

aqad murabahah No. 001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 dihadapan 

notaris Hellen Pattiasina, SH meskipun tidak secara tegas memuat tentang 

keadaan “over macht” atau “force mejure” akan tetapi dapat difahami bahwa suatu 

aqad harus ada kepastian hukum dan kepatutan dengan demikian meskipun tidak 

diatur tentang keadaan “over macht” atau “force mejure”, maka sudah dapat 

difahami secara kontekstual bahwa makna tersebut telah tersirat pada pasal-pasal 

dalam aqad, dengan demikian bila terjadi keadaan “over macht” atau “force 
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mejure”,  bukan menjadi alasan pembenar keadaan memaksa tidak diatur secara 

tegas dalam aqad.  

Disamping itu untuk memahami makna dalam suatu kontrak tidak mesti 

terikat dengan lafazh melainkan tujuan dan makna menjadi bagian yang harus 

difahami dalam kontrak, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh: 

 العبرة فى العقود للمقا صد والدعانى لألفا ظ والدبانى
Terjemahnya : 

Yang jadi pegangan dalam aqad (kontrak) adalah tujuan dan 
maknanya, bukan semata-mata pada lafazh dan susunan 
redaksinya.
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Penggugat membuktikan keadaan “over macht” atau “force mejure” 

dengan mengajukan bukti keterangan 2 orang saksi. Meskipun saksi pertama 

adalah istri penggugat, namun penggugat mengalami sakit berupa koropos tulang 

tangan yang dioperasi selama perawatan 3 bulan di rumah sakit Malalayang 

Manado dan hanyalah istri yang mampu merawat penggugat, sekaligus sebagai 

salah satu kewajiban istri terhadap suami, oleh karena bukti tersebut tidak 

dibantah, bahkan para tergugat tidak mampu untuk membantah bukti tersebut, 

maka telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan alat bukti tersebut 

harus dinyatakan telah terbukti penggugat dalam keadaan “over macht” atau 

“force mejure” yang tidak dapat berprestasi; 

Keadaan “over macht” atau “force mejure” penggugat masuk dalam 

kategori relatif, force mejure relatif yaitu hambatan yang terjadi sifatnya hanya 

sementara saja
81

. Posisi nasabah disini tidak dapat menjalankan haknya untuk 
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sementara waktu (bersifat sementara) yang tidak mengakibatkan aqad batal, dalam 

arti bahwa keadaan “over macht” atau “force mejure” penggugat tidak 

menghilangkan kekuatan aqad dan dalam keadaan seperti ini kekuatan aqad untuk 

sementara waktu gugur sampai menunggu penggugat sembuh dan ketika 

penggugat sembuh kekuatan aqad berfungsi kembali, dan keadaan darurat ini 

disebutkan dalam qaidah ushul fiqh pada kitab mausu‟ah al-qawaidh al-fiqhiyah 

sebagai berikut : 

 الحا جة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت اوخاصة
Terjemahnya : 

Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik hajat umum, maupun 
hajat khusus.

82
 

Maksudnya adalah: meskipun sebenarnya tingkat darurat itu lebih 

mendesak pada tingkat lanjutan, tetapi hukumnya diposisikan sama. Karena hajat 

merupakan kondisi darurat, yakni keadaan mendesak sekali, oleh karenanya 

kondisi hajat dapat dianggap darurat dalam statusnya yang sama-sama 

menetapkan suatu hukum, dengan kata lain hukum dalam kondisi hajat baik yang 

umum ataupun khusus disamakan dengan hukum dalam kondisi darurat.   

Pada tanggal 13 November 2015 penggugat menyetor Rp. 2.000.000.- 

sebagaimana bukti dalil ini tidak dibantah oleh tergugat I bahkan bukti  tergugat I 

tidak ada yang dapat melumpuhkan bukti penyetoran tersebut, meskipun nilai 

jumlahnya belum mencapai batas minimum setoran  sebagai kewajiban penggugat 

kepada tergugat I, namun bukti penyetoran tersebut dapat memberikan indikator 

bahwa penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada 

tergugat I, akan tetapi tergugat I memberi surat peringatan kepada penggugat 

sedangkan penggugat dalam keadaan berprestasi, apalagi jika dihubungkan 
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dengan dalil penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat mulai tidak lancar 

membayar pada pertengahan 2014, dalil ini juga tidak dibantah oleh tergugat I, 

dengan demikian maka nilai kekuatan surat peringatan I, II dan III tidak memiliki 

nilai yuridis;  

Menurut Syamsul Anwar, dalam akad yang dibuat pihak-pihak, ketentuan 

syariat dapat menjadi hukum pelengkap, yang berfungsi membantu hakim dalam 

menentukan cakupan prestasi dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian (akad). 

Dalam merumuskan klausul-klausul akad, bisa saja pihak-pihak tidak 

merumuskan secara detail, baik karena tidak memperkirakannya atau 

menyerahkan pada apa yang sudah diatur oleh hukum. Dalam keadaan demikian, 

ketentuan syariah berfungsi menjadi hukum pelengkap terhadap hal-hal yang 

tidak ditetapkan pihak-pihak dalam akad;
83

 

Maka karena telah terbukti penggugat dalam keadaan “over macht” atau 

“force mejure” sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim maka 

dalil gugatan penggugat untuk memohon agar tergugat I dapat melakukan 

restrukturisasi  atau addendum beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; 

Restrukturisasi  atau addendum merupakan salah satu solusi untuk 

memenuhi prinsip syari‟ah dalam aqad murabahah dan inilah yang dimaksud 

dengan prinsip “ta’awun” (tolong menolong) sekaligus memberi kesempatan 

kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya.  

Debitur dikatakan wanprestasi juga harus melalui tahapan peringatan, 

dimana peringatan tersebut memiliki substansi agar kreditur harus memenuhi 

beberapa hal berikut terlebih dahulu kepada debitur, yaitu: 

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi; 

                                                 

83
Imron Rosyadi, Akad Nomunaat Syariah, Implementasi dan Penyelesaian Sengketa, 

(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 198. 



 

 

2. Dasar teguran; dan 

3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.84 

Pentingnya prinsip ta’awun ini juga di jelaskan dalam alqur‟an surah al-

baqarah ayat 280  dan surah al-maidah ayat 2 sebagai berikut: 

رٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ  ۡ  وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ اِلَٰ مَيْسَرَةٍ  قُ وْا خَي ْ وَانَْ تَصَدَّ
 (٥٨ٓتَ عْلَمُوْن )

Terjemahannya : 

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

85
 

ثِْ وَالْعُدْوَانِ  وَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى ۡ  ...وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبرِّ وَالت َّقْوٰى ات َّقُوا وَ ۡ  الَِْ
وَ  وۡ  اللّٰ  (٥شَدِيْدُ الْعِقَابِ ) اِنَّ اللّٰ

Terjemahannya: 

…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.

86
 

Prinsip “ta’awun” (tolong menolong) ini sebagaimana juga dijelaskan 

dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, menyebutkan:  

“LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan 
murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi 
pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, 
dengan ketentuan : 

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah 

biaya riil; 
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3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak;87 

Selain ayat alqur‟an dan fatwa Dewan Syari‟ah Nasional tersebut dalam  

kaidah ushul fiqh pada kitab “Irsyad al-Fuhul, Muhammad Ibn Ali ibn Ahmad al-

Syaukani”, juz I hal. 411, menyebutkan sebagai berikut:  

 ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
Terjemahannya : 

“Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, 
maka sesuatu itu wajib pula hukumnya”. 

Dalam kaidah ushul fiqh lain yang ada hubungannya dengan pokok 

perkara ini adalah sebagai tersebut dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha‟ir fi 

Qawa‟id wa Furu‟ Fiqh al-Syafi‟iyyah, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi 

Bakr al-Suyuthi hal. 276 menyebutkan, sebagai berikut : 

 تصر ف الامام على الرعية منوط بالمصلحة
Terjemahannya: 

“Keputusan/kebijakan/tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat 
harus memperhatikan mashlahat”.

88
 

Maksud dalam kiadah ushul fiqh tersebut di atas adalah kewajiban 

penggugat untuk membayar cicilan kreditnya tidak terlaksana, maka wajib 

hukumnya addendum dilaksanakan dan maksud kaidah ushul  fiqh yang 

berikutnya adalah pemegang otoritas adalah tergugat I (Bank Mega Sayari‟ah 

Cabang Gorontalo) harus memperhatikan kemaslahatan nasabah, inilah yang 

dimaksud dalam fiqih muamalat disebut dengan al-wilayahtul khas, yaitu wilayah 
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khusus, karena wilayah khusus lebih kuat dari pada wilayah umum, kaidah ushul 

fiqh menyebutkan : 

 الولَية الخاصة أقوى من الولَية العامة
Terjemahnya :  

Wilayah (kekuasaan) yang khusus lebih kuat dari wilayah umum. 

Disamping kiadah ushul fiqh tersebut di atas, dalam kitab syarah al-

qawaid al-fiqhiyah menyebutkan : 

 الضرر يدفع بقدر الَمكان
Terjemahnya : 

Bahaya harus dicegah sebisa mungkin.
89

 

Maksud dalam kaidah ushul fiqh ini adalah setiap resiko sebisa mungkin 

dihindari, maka kerugian yang ditimbulkan dari kedua belah pihak yang 

bertransaksi juga bisa mungkin dapat diminimalisasi, karena kerugian ataupun 

bahaya lainnya yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan akan menimbulkan 

ketidakpercayaan satu sama lain, inilah salah satu faktor yang diperhatikan dalam 

ekonomi syari‟ah; 

Mejelis hakim mempertimbangkan dikarenakan pokok perkara telah 

terbukti tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sehingga lelang yang 

dilakukan oleh tergugat II harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat. Oleh karena telah dinyatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh 

tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tergugat III yang 

menguasai objek hak tanggungan harus mengembalikan objek tersebut kepada 

tergugat I dalam kedududukan hak tanggungan. Karena tergugat III adalah 

pembeli yang beri‟tikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang, maka PT 
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Bank Mega Syari‟ah selaku pemberi fasilitas pembiayaan akan bertanggungjawab 

apabila terjadi gugatan perdata dan tuntutan pidana terkait objek lelang, inilah 

yang akan melindungi tergugat III sebagai pembeli yang beri‟tikad baik; 

Majelis hakim mempertimbangkan atas sertifikat hak milik No. 00448 an. 

Janseng Laude yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan 

Pertanahan Bone Bolango pada tanggal 26 Januari 2016, bukti ini juga diajukan 

oleh tergugat III dan yang ada hubungan dengan bukti ini adalah bukti berupa 

sertipikat hak milik an. Sintje Lalu, dbukti berupa akta pemberian hak tanggungan 

dan bukti berupa sertifikat hak tanggungan serta yang diajukan oleh tergugat II. 

Sehubungan dengan alat bukti tersebut sangat erat hubungannya dengan pokok 

perkara, halmana dalam pokok perkara penggugat telah mampu membuktikan 

tentang “over macht” atau keadaan “force mejure” sehingga tanpa harus 

mempertimbangkan lebih lanjut atas bukti tersebut, sudah harus tunduk pada 

pokok perkara, dan tergugat I dihukum untuk melakukan restrukturisasi atau 

addendum atas sisa hutang penggugat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

telah majelis hakim tetapkan berikut ialah kaidah ushul fiqh yang memperkuat 

pertimbangan tersebut, sebagai berikut : 

 التابع تابع 
Terjemahnya : 

Pengikut itu harus mengikuti hukum yang diikuti. 

Seiring dengan kaidah fiqh ini adalah : 

 التابع لَ يفرد بالحكم
Terjemahnya : 

Pengikut tidak dapat disendirikan dalam hukum.
90
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Maksudnya adalah yang mengikuti hukumnya tidak menyendiri tetapi 

mengikuti hukum yang diikuti, jadi perkara awal yang merupakan inti dari 

perkara-perkara lainnya dan telah memiliki ketetapan hukum maka perkara 

lainnya itu harus mengikuti hukum yang di tetapkan diawal. 

Majelis hakim mempertimbanhkan bahwa karena tergugat V telah 

dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir dan 

tidak juga mengutus orang lain sebagai wakilnya, sehingga tidak dapat didengar 

keterangan dalam persidangan dan tergugat V telah mengirim surat secara tertulis 

yang isinya merupakan klarifikasi atas gugatan penggugat, namun oleh karena 

hukum acara perdata belum mengenal jawab menjawab tanpa hadir di 

persidangan, maka pertimbangan majelis hakim lebih cenderung kepada 

penerapan hukum materil atas sengketa ekonomi syari‟ah, berpedoman pada pasal 

49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan:
91

 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; 
d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Shadaqah; dan i) Ekonomi 
Syari‟ah.” 

Adapun dasar hukum lainnya adalah terdapat dalam  pasal Pasal 55 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari‟ah, 

memperkuat legalisasi keberadaan bank syariah, yang menyebutkan
92

:  

“Penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah dilakukan oleh 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.  

Berdasarkan dasar hukum yang telah di terakan tersebut membuktikan 

sengketa eknomi syari‟ah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama  
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sehingga eksekusi hak tanggungan bank syari‟ah adalah bagian dari 

kewenangannya, demikian halnya dengan menjalankan putusan arbitrase syari‟ah 

nasional (basyarnas) adalah kewenangan Pengadilan Agama sehingga dengan 

demikian, maka eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh tergugat V  tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat; 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, 

maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan 

majelis hakim sungguh-sungguh memperhatikan persfektif islam dimana inilah 

letak perbedaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di 

bandingkan dengan penyelesaian sengkete perbankan ekonomi konvensional di 

Pengadilan Negeri, disini majelis hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa 

gugatan perkara nomor : 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo telah patut untuk dikabulkan 

sebagian.  

3. Amar Putusan Perkara Nomor : 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo 

Di dalam putusan ini hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan 

gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan penggugat (Khermanto 

Lasangoli)tidakwanprestasi dan tergugat I (Bank Mega Syari‟ah Cabang 

Gorontalo) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas aqad murabahah No. 

001/MRB-30306/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 dihadapan notaris Hellen 

Pattiasina, SH. Serta majelis hakim menghukum tergugat I (Bank Mega Syari‟ah 

Cabang Gorontalo) untuk melaksanakan restrukturisasi atau addendum terhadap 

sisa hutang penggugat (Khermanto Lasangoli) maka lelang dalam risalah lelang 

Nomor : 907/2015 yang dilaksanakan oleh tergugat II (Kantor Pelayanan 

Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat. Menghukum tergugat III (Janseng Laude) untuk 

mengembalikan sebidang tanah seluas 381m² berikut bangunan di atasnya terletak 



 

 

di Desa Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, surat ukur No. 

18/1985 tanggal 20 September 2012 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 

00448 kepada tergugat I untuk dikembalikan sebagai hak tanggungan, 

menyatakan sertipikat Nomor : 00448 atas nama Janseng Laude yang dibuat oleh 

tergugat IV (Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) tanggal 16 Januari 

2016 tidak memiliki  kekuatan hukum mengikat, dan juga majelis hakim 

menyatakan eksekusi  pengosongan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan 

Negeri Gorontalo pada tanggal 19 April 2017 berita acara pelaksanaan eksekusi 

Nomor : 10/Pdt.Eks/2016/PN.Gto tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
93

 

Terhadap apa yang di tetapkan oleh putusan hakim Pengadilan Agama 

gorontalo Kelas IA,   maka dapat kita perhatikan dikarenakan pihak bank atau 

kreditur  yang merupakan tergugat 1 dalam perkara ini tidak mengindahkan 

prinsip syariah dalam usaha kegiatan ekonominya yaitu Bank Mega Syariah 

cabang Gorontalo. Maka banyak pihak yang dirugikan terlebih lagi pihak pembeli 

lelang karena rugi materi dan juga waktu karena terseret dalam sengketa ekonomi 

syariah  antara nasabah dan bank syariah, akan tetapi  sikap pihak pembeli atau 

tergugat III dalam perkara ini juga bukan merupakan alangkah yang benar karena 

ia memohonkan eksekusi atas hak tanggungan yang ia beli di Pengadilan Negri 

yang bukan merupakan kewenangan absolutnya.  

Kasus -kasus seperti ini rawan terjadi karena  dalam praktiknya, sering 

terjadi kekaburan menentukan batas yurisdiksi absolut antara yurusdiksi Peradilan 

Umum dengan Peredilan Agama dan Peradilan TUN. Akan lebih baiknya  

sebelum mengajukan gugatan  harus diteliti lebih dahulu apakah perkara itu 

termasuk yurisdiksi absolut PN (Peradilan Umum)  atau tidak.hal itu perlu 
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dilakukan agar pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang 

dugariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang yurisdiksi, 

mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan tidak 

berwenag mengadili.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di 

atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Dasar hukum perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan tetap 

mengacu pada pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg karena tidak ada aturan 

khusus yang mengaturnya. Adanya perlawanan pada asasnya tidak 

menangguhkan eksekusi, kecuali apabila segera tampak bahwa perlawanan 

tersebut benar dan beralasan, sehingga proses eksekusi ditangguhkan 

sampai ada putusan pengadilan agama tentang perlawanan tersebut. Lebih 

jauh Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg menjelaskan: 1) Perlawanan itu tidak 

mencegah atau menunda pelaksanaan, kecuali diperintah oleh pejabat yang 

telah memerintahkan penyitaan; 2) Perintah itu dicantumkan di atas surat 

permohonannya atau dicantumkan di atas catatan permohonan lisannya. 

Perlawanan eksekusi dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu: 1) 

Perlawanan tereksekusi yaitu menangguhkan eksekusi jika segera tampak 

bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, sampai dijatuhkan 

putusan pengadilan. 2) Perlawanan pihak ketiga yaitu perlawanan pihak 

ketiga tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau RV, namun dalam praktik 

menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku 

pemilik barang yang disita dapat diterima. 3) Perlawanan setelah eksekusi 

yaitu apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pelaksanaan 

eksekusi yang telah selesai dilaksanakan, maka harus dikonstruksi sebagai 

gugatan baru. 



 

 

2. Tujuan dari sebuah akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. 

Apabila terjadi cidera janji yang dilakukan nasabah, maka bank seharusnya 

turut mencari solusi atas ketidak mampuan nasabah dalam melanjutkan 

cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak 

tanggungan. Meskipun dalam hak tanggungan mempunyai kekuatan 

parate executie yang merupakan hak bagi kreditur untuk mengekseskusi 

hak tanggungan akan tetapi dalam perjanjian akad syariah bank syariah 

harus memperhatikan pula prinsip-prinsip syariah di dalamnya, 

terkhususnya prinsip ta‟awun atau tolong menolong sekaligus memberi 

kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Prinsip 

“ta‟awun” (tolong menolong) ini sebagaimana juga dijelaskan dalam 

Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, menyebutkan  LKS boleh 

melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi 

nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai 

jumlah dan waktu yang telah disepakati, yaitu dengan ketentuan tidak 

menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses 

penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa 

pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

B. Saran  

1. Kewajiban menjalankan eksekusi sering kali tidak di indahkan dan 

menimbulkan perlawanan, akan tetapi kewajiban untuk melaksanakan 

putusan hakim yang salah satunya ialah eksekusi dari perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap ialah wajib untuk dilakukan. Meskipun jarang 

terjadi nasabah yang menang dalam perkara dan terbukti tidak melakukan 



 

 

wanprestasi akan tetapi bank tetap berkewajiban menjalankan putusan 

hakim yang memutus untuk mengembalilan atau ganti rugi kepada 

pembeli lelang dan melakukan restrukturisasi atau addendum untuk 

nasabahnya. Dan jika bank tidak bersedia maka penggungat atau pihak 

yang menang dalam putusan berhak untuk mengajukan aksekusi kepada 

Pengadilan Agama untuk mengeksekusi pihak yang kalah atau bank agar 

menjalankan putusan hakim dan membayar ganti rugi. 

2. Masyarakat dalam melakukan perjanjian atau melakukan akad dimana pun 

itu dan khususnya dalam melakukan akad perjanjian di bank. Sepatutnya 

masyarakat lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian, dan dalam 

menjaminkan harta bendanya agar tidak mudah terjadi eksekusi pada harta 

benda yang telah mereka agungkan. Karena dalam perjanjian hak 

tanggungan tersebut sudah sangat mengikat antara nasabah dan pihak bank 

dan sangat kuat dan ketat akad didalamnya, sehingga tidak mudah bagi 

nasabah untuk mengelak jika nantinya terjadi kelalaian akibat sebab 

apapun. 
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Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gorontalo 1A 

 

Gambar 2: Pengadilan Agama Gorontalo 1A  
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Gambar 3: Dokumen Putusan 

 

 
Gambar 4: PTSP Pengadilan Agama Gorontalo 1A  

 



 

 

 

 

 

Gambar 5: Wawancara Via Virtual dengan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo 
Kelas 1A Bapak Drs. Saifuddin., M.H. 

 

Gambar 6: Wawancara Via Virtual dengan Hakim Ketua Majelis Perkara No 
599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Bapak Drs. Iskandar, S.H. 
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