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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titk 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

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش



 
 

x 
 

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه
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 Hamzah , Apostof ء

ً Ya Y Ye 

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 (   ). 

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 

 fatḥah A A ا ۡ

 Kasrah I I اِۡ

 ḍammah U U ا ۡ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin 
Nama 

 ىۡ 

 

fatḥahdan yā‟ 

 

Ai 

 

a dan i 
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 ى وۡ 

 

fatḥah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 ...اَ | ...ىَ 

fatḥahdan alif 

atauyā‟ 

Ā a dan garis di atas 

 kasrah danyā‟ I i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىو

 

4. Tā‟ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
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Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah( ِّىي),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(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 ham ah menjadi apostrop (   ) hanya berlaku bagi 

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

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an(dari al-

Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.= 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

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

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

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
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sandangnya.  Jika te rletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku  

untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 

CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama   : AKMAL 

Nim   :11000116028 

 

Judul :IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA  

MAKASSAR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA 

EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Perkara Nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks) 

____________________________________________________________________ 

Penelitian ini berjudul ”Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama 

Makassar Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus 

Perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks)” dengan pokok masalahnya adalah 

pemeriksaan dan implementasi kewenangan Pengadilan Agama Makassar dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA 

Mks. 

Penelitian ini dilakukan bagaimna mengetahui impelementasi penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan yang baru dalam Pengadilan Agama. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk 

penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan secara 

empiris. Sumber data penelitian ini adalah data dan wawancara kepada hakim 

ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Makassar mengenai 

tentang kasus yang diteliti.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kewenangan Pengadilan 

Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya perkara 

Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks,  sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang kewenangan baru Pengadilan Agama yaitu tentang ekonomi 

syariah. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan dan Putusan 

Mahkamah konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2020  sehingga menjadi kewenangan 

mutlak Pengadilan Agama. Mengenai  implementasi hukum ekonomi syariah dalam 

penyelesaian perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks yang sesuai dengan Perma 

Nomor 2 Tahun 2008 dalam pasal 21 tentang persoalan kehatian-hatian dan 

transparan dalam hal ini tergugat I dan II melakukan tindakan tersebut. Perma Nomor 

14 Tahun 2016 acara biasa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah perkara 

Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks. 

Implikasi dari penelitian ini adalah bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan 

Hukum yang terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) diharapkan 

menumbuhkan daya minat dalam mengkaji implementasi kewenangan Pengadilan 

Agama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bagi lembaga pengadilan 

agama Makassar memotivasi dalam menguasai dalam bidang ekonomi syariah.  



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses perjalanan ekonomi dimulai pada saat diturunkannya nabi Adam a.s 

dan Hawa kemuka bumi ini, mereka melakukan proses ekonomi berdasarkan alam 

atau memanfaatkan alam di sekitarnya dengan tempat berbeda-beda karena pada 

zaman itu mereka tidak hidup menetap melainkan berpindah-pindah dari suatu tempat 

ketempat lainnya atau disebut juga dengan nomaden. Sedangkan, masa nabi 

Muhammad SAW ekonomi tidak terlalu difokuskan karena pada zaman itu nabi 

mengajarkan nilai -  nilai tauhid. Sebelum diturunkannya wahyu, nabi Muhammad 

saw telah memberikan contoh sikap bisnis yang baik.  

Sikap bisnis yang diterapkan oleh nabi Muhammad SAW adalah sikap 

berbisnis dengan aktivitas berdagang, sebagaimana tertulis dalam riwayat hadis oleh 

Ibrahim Al-Harbi dalam Ghorib Al Hadits dari hadits Nu‟aim bin „Abdi rrahman,  

 ٌْ ا لتجَِّا رَ ةِ  تِسْعَةُ أعَْشَا رِ الرِ زْ قِ فِ  

Artinya : Sembilan dari sepuluh pintu rejeki ada dalam perdagangan. 

Antonio menyebutkan bahwa ketika Rasullah saw, duduk bersama sahabat 

dan lewat seorang lelaki dengan penuh semangat. Salah seorang sahabat berkata, 

alangkah baiknya sekiranya semangatnya itu manfaatkan dijalan Allah Swt. Nabi 

menjelaskan, jika untuk keperluan anaknya yang kecil dan untuk orangtuanya yang 



2 
 

 
 

sudah tua renta maka dia berada dijalan Allah Swt. Jika dia keluar bekerja untuk 

menjaga kesucian dirinya (dari minta-minta), dia juga telah berada dijalan Allah Swt. 

Namun jika dia keluar untuk pamer dan gagah-gagahan, dia juga telah dijalan setan. 

Jelas terlihat bahwa dari sikap yang terapkan oleh nabi Muhammad Saw, kepada 

umatnya untuk mengoptimalkan potensi jasmani dan rohani demi meningkatkan 

kualitas diri dalam bekerja dan berbisnis.
1
 

Ekonomi Islam telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dalam 

beberapa dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai institusi   

keuangan yang berorientasi pada orientasi keuntungan (profit oriented) maupun yang 

berorientasi sosial (social oriented). Beberapa institusi keuangan islam antara lain 

perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, pasar modal syariah, 

pengadaian syariah, asuransi syariah dan badan wakaf. Perkembangan ekonomi Islam 

secara massif juga terjadi di sektor pendidikan yang mana hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya lembaga pendidikan tinggi baik yang bernaung dibawah Kementerian 

Agama maupun di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2
 

Berdasarkan pengesahan undang-undang Peradilan Agama, tentang undang-

undang nomor 7 tahun 1989, yang mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan hukum 

acara Peradilan Agama, yang sesuai dengan penjelasannya didalam pembukaan dan 

penjelasan umum, adalah bertujuan untuk mengakhiri pengaturan susunan, 

                                                             
1Fordebi, Adesy, Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Cet.I;  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2016), h. 128-129. 
2Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2016), h. 12. 
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kekuasaan, hukum acara yang selama ini masih beraneka ragam, sehingga 

terwujudnya  hukum Acara peradilan agama
3
. 

Sedangkan itu, Undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (i) jo. 

undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang 

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa Peradilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikssan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah 

seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, asuransi 

syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, obligasi syariah, dana pension 

lembaga keuangan syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan bisnis 

syariah.  

Berdasarkan undang-undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua 

undang-undang No. 7 tahun 1989 jelas bahwa kewewenang mengadili sengketa  

ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut hakim pengadilan agama, maka dari 

itu dibutuhkan adanya kodifikasi hukum ekonomi  syariah yang lengkap agar tercipta 

hukum serta memiliki kepastian hukum dalam menjadi pedoman atau rujukan sebagai 

standar para hakim dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di dalam ekonomi 

syariah atau bisnis syariah. Dalam bidang hukum perkawinan, warisan dan wakaf, 

                                                             
3Abdul Halim Talli, Prinsip Penyelenggaraan Peradilan dalam Risalah al-Qada dan 

Penerapannya dalam system Peradilan Agama,  Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

Vol. 3, No. 1,  2017, h. 2, (Diakses pada Tanggal 29 Januari 2021) 
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penduduk yang mendiami Negara Republik Indonesia telah memiliki Kompilasi 

Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). 

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah pasal 1 ayat 1 yaitu: Ekonomi 

syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang peorang, 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
 Dengan demikian sengketa ekonomi syariah adalah suatu konflik atau 

perselisihan antara satu pihak atau lebih sebagai pelaku ekonomi dengan berdasarkan 

pada prinsip-prinsip syariah. 

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari pengadilan agama Makassar, penulis 

menemukan perkara atau sengketa dibidang ekonomi syariah atau bisnis syariah yaitu 

dengan nomor perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks  sehingga hal ini 

perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah disetiap lembaga 

sangat signifikan faktanya yang mengakibatkan potensi besar terjadinya wanprestasi 

dan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan sengketa di antara para pelaku 

ekonomi syariah atau bisnis syariah. Maka inilah yang menarik perhatian penulis 

untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana implementasi terhadap 

                                                             
4Ketua Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2008), h. 1 
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kewenangan Pengadilan Agama Makassar tentang tata cara penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah. 

Dari uraian latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi kewenangan Pengadilan Agama 

Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Melihat pada kasus yang 

pertama ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar yaitu perkara Nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks. 

Maka berdasarkan penjelesan tersebut maka pada penelitian ini penulis ingin 

membahas “IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA 

MAKASSAR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI 

SYARIAH (Studi kasus putusan perkara nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

a. Implementasi 

b. Kewenangan Pengadilan Agama  

c. Sengketa Ekonomi syariah  

2. Deskripsi Fokus 
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a. Implementasi adalah pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian secara 

umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara 

cerrmat dan rinci (matang)
5
 

b. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan 

melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
6
 

c. Sengketa Ekonomi Syariah adalah   suatu konflik atau perselisihan antara satu 

pihak atau lebih yang melakukan kegiatan ekonomi menurut prinsip-prinsip yang 

telah diatur dalam Al-qur‟an, hadist, dan fatwa-fatwa ulama.  

Implemntasi  atau penerapan dalam kewenangan Pengadilan Agama Makassar 

terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bidang perkara nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga 

litigasi yang memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi 

syariah, dengan tindakan dan pelaksanaan yang berlandaskan pada peraturan yang 

berlaku. Sehingga hal ini didasarkan pada permasalahan implementasi kewenangan 

Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang 

menjadi kewenangan baru Pengadilan Agama.  

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas maka 

adapun masalah pokok pada penelitian  ini adalah bagaimana implementasi 

                                                             
5Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. V; Jakarta: 

Gitamedia Press, 2016) h. 23. 
6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 25. 
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kewenangan Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

syariah dengan perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks. Untuk memudahkan 

pembahasan masalah pokok, diuraikan dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama 

Makassar dalam menyelesaikan perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks? 

2. Bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan perkara 

Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks ?  

D. Kajian Pustaka 

Dari beberapa penelusuran penelitian terdahulu yang telah dilakukan, tidak di 

temukan secara spesifik sama dengan penelitian yang penulis teliti. Akan tetapi, 

ditemukan penelitian yang memiliki pembahasan yang sama. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang sudah ditelusuri dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Ikhsan Al Hakim, dengan judul skripsi penyelesain sengketa ekonomi syariah di 

pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan undang-

undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah. selain itu akan juga dianalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama 

Purbalingga dibandingkan dengan pengadilan agama eks-karesidenan di Banyumas. 

2. Dra. Sri Suwastini, dengan judul Tesis kompetensi absolut pengadilan agama 

dalam menangani perkara ekonomi syariah di pengadilan agama Pontianak. Tesis ini 

membahas tentang kompetensi absolut pengadilan agama dalam menangani perkara 
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ekonomi syariah di pengadilan agama Pontianak. Disamping itu bertujuan untuk 

mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab timbulnya problem yuridis sehingga 

belum efektifnya pelaksanaan kompetensi absolut pengadilan agama dalam 

menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Pontianak 

dan upaya yang dilakukakan agar dapat keluar dari problem yuridis tersebut 

kompetensi pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah bisa 

efektif. 

3. Suryadi Dzuluqy, dengan judul skripsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

secara litigasi (studi kasus perkara nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di pengadilan 

agama kota Tasikmalaya). Setiap perkara yang diselesaikan melalui pengadilan 

agama sebelum diresgister harus diperhatikan, pastikan lebih dahulu perkara tersebut 

bukan perkara perjanjian yang mengandung klausulu arbitrase dan pelajari secara 

cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antar para pihak serta perkara 

Nomor 175/Pdt.G/2006/PA.Tmk dinyatakan sebagai perkara NO (Niet Onvanklijke 

Verklaard), karena tidak memenuhi salah satu syarat formil sehingga gugatannya 

menjadi tidak jelas (obscuur libel). 

4. Dwi Ade Elisa, dengan judul skripsi kewenangan pengadilan agama dalam 

menangani perkara ekonomi syariah menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. 

Dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak lagi dilakukan di pengadilan negeri 

sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum, tetapi melalui 

mekanisme di pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan 
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peradilan agama. Peralihan kewenangan ini merupakan implementasi dari 

diberlakukannya sistem satu atap terhadap badan peradilan di Indonesia. 

Pemberlakuan sistem satu atap ini bertujuan untuk mewujudkan badan peradilan yang 

berwibawa dan mandiri. Selain itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

pengadilan agama ini bertujuan agar perkara-perkara ekonomi syariah yang dapat 

diselesaikan secara Islam. 

5. Daffa Albari Naufal,skripsi yang berjudul kompetensi peradilan Agama dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah (sebelum dan sesudah putusan mahkamah 

konstitusi nomor 93/Puu-X/2012). Bertujuan untuk mengetahui keabsolutan 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi yaitu peradilan agama 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012, dualisme penyelesain 

sengketa ekonomisyariah pada saat itu membuat ketidak pastian hukum penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah. Undang-undang Nomor 3 T ahun 2006 tentang peradilan 

agama yang sudaah di revisi menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang 

peradilan agama, memberikan kekuasan penuh terhadap peradilan agama dalam 

penyelesaiaan sengketa ekonomi syariah namun dalam undang-undang nomor 21 

tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan keleluasan kepada peradilan 

umum dalam penyelesaian sengketa yang dimana bisa dilakukan asal akad pada saat 

itu mencantumkan peradilan umum sebagai tempat dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah.  

Dari penjelasan di atas tidak satupun penelitian terdahulu yang memiliki 

spesifikasi yang sama. Dimana penulis fokus melakukan penelitian tentang 
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implementasi kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaiakan sengketa 

ekonomi syariah pada perkara nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks yang bertempat di 

pengadilan agama Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan terhadap kewenangan pengadilan 

makassar dalam menangani sengketa ekonomi syariah. 

b. Untuk mengetahui implementasi hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan 

perkara ekonomi syariah yang ditangani pengadilan agama Makassar.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah: sebagai bahan referensi dan acuan mahasiswa untuk mempelajari serta 

memotivasi daya membaca sehingga menambah pengetahuan tentang implementasi 

kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta 

jadi bahan bacaan di kalangan masyarakat luas. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Implementasi 

1. Pengertian implementasi   

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa bahasa inggris to implement 

artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan 

suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengaju 

pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan yang ingin di capai. Sehingga 

tersebut dilakukan menimbulkan dampak berupa peraturan-peraturan dan undang-

undang serta keputusan peradilan serta beberapa kebijakan-kebijakan yang telah 

dimuat oleh lembaga yang memiliki kompentensi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

 Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan, pengertian secara 

umum Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah 

tersusun sedemikian rupa secara cermat dan rinci serta matang. Implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk 

mencapai tujuan kegiatan.
7
 Sedangkan pengertian lain tentang implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

                                                             
7Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70. 
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tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang 

efektif.
8
 

 Dari berapa-berapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa implementasi pada 

dasarnya bermuara pada mekanisme dan system yang terencana, terperinci guna 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pendapat dari kedua ahli diatas 

maka dapat ditarik kesimpulan implementasi adalah  suatu tindakan dan perluasan 

aktivitas atau adanya mekanisme yang tersusun, matang dan terperinci yang selalu  

berinteraksi antara tujuan dengan tindakan guna untuk mencapai tujuan tersebut serta 

memerlukan alat dan jaringan pelaksana yang efektif. 

 Adapun implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai 

arahan dan landasan untuk memecahkan masalah masalah public,  privat atau 

masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan instansi tertentu. Sehingga hal ini sangat 

penting untuk mrngetahui sejauh mana efektifitas kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Keberhasilan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan 

implementasi itu sendiri harus bisa berbuat adil dan menjauhi segala kepentingan 

individu, kelompok atau etnis serta pemerintah itu sendiri.  

 

 

                                                             
8Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004), h. 39. 
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Sebagaimnana firman Allah SWT. Dalam QS: Shaad/38:26
9
 

                               

                            

Terjemahnya: 
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan 
kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan 
Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan. 
 

Dari konsep ayat diatas dapat dilihat dalam melaksanakan kebijakan seorang 

khalifah atau pemimpin harus bisa berbuat keadilan dan menjauhi segala 

kepentingan-kepentingan yang berbentuk hawa nafsu. Allah berfirman kepada nabi 

Daud a.s, hai daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalfah (penguasa) dimuka 

bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah 

SWT. 

2. Teori-Teori Implementasi 

Ada beberapa teori implementasi yang menjadi landasan dalam melaksanakan 

kebijakan sehingga menjadi faktor-faktor mempengaruhi kelancaran serta 

keefektifitas pelaksanaan implementasi di antaranya: 

a. Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn 

                                                             
9Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya,  Edisi III (Solo: PT Maghfirah 

Pustaka, 2009) 
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Teori ini memiliki enam variable menurut Donald Van Metter dan Carl Van  

Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi dalam kebijakan di antaranya : 
10

 

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan  

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan 

tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada dilevel 

pelaksana kebijakan. 

2) Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (public) akan sangat 

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen 

pelaksananya.  

3) Sumber Daya  

Keberhasilan proses implementasu kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

4) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat 

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan sangat kecul 

untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

                                                             
10Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van meter dan Van Horn, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), h. 154. 
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5) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana  

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini 

sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil 

formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul 

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

6) Lingkungan Ekonomi, Soaial, dan Politik  

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai konerja implementasi 

dalam persepektif yang ditawarkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn 

adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mwndorong keberhasilan kebijakn 

yang telah ditetapkan. Lingkungan social, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif 

dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.  

7) Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III 

Model implementasi kebijakan yang perpektif top down yang dikembangkan 

oleh George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya 

dengan Direct and Indirect on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat 

empat variable yang mempengaruhi keberhasial implementasi suatu kebijakan, di 

antaranya sumber daya, disposisi, komunikasi, dan struktur birokrasi.
11

 

8) Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 

                                                             
11Edward III, George C, Public Policy Implementing, (London-England. Goggin: Malcolm L 

et al, Jai press inc, 1990), h.149-154. 
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Untuk pelaksanaan implementasi kebijakan secara sempurna maka 

memelurkan tahapan atau syarat tertentu di antaranya, 

1)  kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan 

menimbulkan gangguan yang serius.  

2) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 

3) Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. 

4) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya. 

5) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas 

yang handal. 

6) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan  

7) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 

8) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

9) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang atau kekuasan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
12

 

3. Manfaat dan Tujuan Implementasi  

Implementasi sebagai gagasan dan upaya untuk menciptakan hubungan yang 

memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas 

pemerintah dan instansi tertentu. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan 

                                                             
12Wahab, Solichin A. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 54. 



17 
 

 
 

untuk mewujudkan hasil akhir yang telah rencanakan secara matang dan terperinci 

sebagai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang dikeluarkan, sehingga menjadi 

peraturan ataupun sebagai program yang bertujuan untuk menjadi hasil akhir yang 

diinginkan.  

Mengacu pada pengertian implementasi yang telah diuraikan diatas, maka ada 

beberapa tujuan implementasi diantaranya sebagai berikut: 

a. Tujuan utama implemnentasi adalah sebagai pelaksana rencana yang telah 

atau sudah disusun secara cermat, baik itu oleh individu atau kelompok. 

b. Untuk dapat mengetahui kemampuan masyarakat didalam melaksanakan 

serta menerapkan suatu kebijakan ataupun rencana yang sesuai dengan 

harapan oleh individu atau kelompok. 

c. Untuk dapat menguji dan mendokumentasikan suatu prosedur didalam 

penerapan rencana ataupun kebijakan. 

d. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu rencana atau kebijakan 

yang telah disusun dan dirancang untuk mencapai perbaikan serta 

meningkatkan mutu. 

e. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, yang hendak akan dicapai dalam 

perencanaan atau juga kebijakan yang telah  dirancang.  

4. Implementasi dalam Hukum Ekonomi Syariah ( Bisnis Syariah) 

Implementasi atau penerapan dalam hukum ekonomi syariah sebagai sebuah 

kebijakan dan bisnis syariah yang memgalami perkembangan signifikan di Indonesia. 
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Hal ini dengan dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga yang berbasis syariah 

dengan berlandaskan pada al-quran, al-hadist serta fiqh muamalah. Fiqh muamalah 

adalah seperangkat aturan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan 

manusia yang menyangkut interaksi antar sesama mereka dalam urusan kebendaan, 

hak-hak kebendaan serta cara penyelesaian sengketa.
13

 

Dalam penerapan dan pelaksanaan bisnis syariah dengan prinsip syariah 

merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau 

kepercayaan yang mengunakan jasa-jasa bank dan lembaga-lembaga konvensional 

yang menjamur di Indonesia sebagai tantangan dikalangan muslim Karena adanya 

system bunga yang diterapkan oleh pelaku bisnis konvensional. 

Sebagai bisnis syariah seharusnya diperlakukan dengan system yang sesuai 

dengan syariah, tranksaksi dan praktek bisnis syariah menjadi terobosan baru dalam 

mengurangi praktek riba yang ada, walaupun nyatanya bukan sebuah trik untuk 

menghalalkan sebuah praktek riba.  

Hukum islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur 

kezaliman didalamnya seperti riba, penimbunan, penipuan atau diindikasikan 

transaksi tersebut dapat menimbulkan perselilihan atau permusuhan diantara manusia, 

seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam muamalah 

                                                             
13 Muhammad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fqh al-‘Am, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 55. 
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unsur kemaslahatan, jika terdapat maslahah maka sangat dimungkinkan transaksi 

tersebut diperbolehkan. 
14

 

Implementasi hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah 

dengan menggunakan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian 

masyarakat karena adanya wadah untuk melakukan transaksi dan praktek yang 

berbasis pada landasan dan pedoman pengeoperasiannya. Berkembangnya lembaga 

keuangan syariah memberikan dampak peng urangan yang signifkan terhadap kondisi 

tranksi dan praktek gharar atau  spekulasi.  

Lembaga keuangan syariah menawarkan system akad dan tidak membeli 

barang melainkan memberi uang tunai dengan akad seolah-olah bahwa itu akan 

dibelikan barang sesuai dengan yang diajukan oleh debitur dan setelah uang 

diserahkan  tidak ada control apakah sudah dibelikan yang sesuai dengan pengajuan 

atau tidak.  

Implementasi diperbankan dapat ditelah berdasarkan pola hubungan akad 

yang terjalin antara para pihak, serta mekanisme operasional atau kegiatan usaha 

yang dilaksanakan sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum syariah. 

berdasarkan kegiatan usahanya, perbankan syariah melaksanakan tiga jenis kegiatan 

utama, yaitu kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga, kegiatan penyaluran dana, 

                                                             
14Arief Budiono, Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law 

and Justice Vol. 2 No.1, April 2017. 
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dan kegiatan jasa perbankan.
15

 Dari ketiga kegiatan usaha yang dijalankan oleh 

perbankan syariah memiliki landasan hukum untuk memeberikan kepastian hukum, 

sehingga sampai saat ini ada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah, yang 

diantaranya: fatwa DSN MUI No. 1 tentang giro, fatwa DSN MUI No. 2 tentanga 

tabungan, fatwa DSN MUI No. 3 tentang deposito, fatwa DSN MUI No. 97 tentang 

sertifikat deposito syariah, fatwa DSN MUI No. 04 tentang pembiayaan, fatwa DSN 

MUI No.05 tentang jual beli salam, fatwa DSN MUI No. 06 tentang jual beli istishna, 

fatwa DSN MUI No. 07 tentang pembiayaan mudarabah (qirardh), fatwa DSN MUI 

No. 08 tentang pembiayaan musyarakah, fatwa DSN MUI No. 09 tentang 

pembiayaan ijarah, fatwa DSN MUI No. 19 tentang qardh, fatwa DSN MUI No. 29 

tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, fatwa DSN MUI No. 

30 tentang pembiayaan rekening koran syariah, fatwa DSN MUI No. 44 tentang 

pembiayaan multijasa, fatwa DSN MUI No. 45 tentang line facilty (at-Tashilat as-

Saqfiyah), fatwa DSN MUI No. 55 tentang pembiayaan rekening Koran syariah 

musyarakah, fatwa DSN MUI No. 89 tentang pembiayaan ulang syariah, fatwa DSN 

MUI No. 91 tentang pembiayaan sindikasi, fatwa DSN MUI No. 102 tentang ijarah 

maushufah fi Dzimmah untuk produk pembiayaan rumah-inden, fatwa DSN MUI No. 

24 tentang safe deposit box, fatwa DSN MUI No. 34 tentang impor syariah, fatwa 

DSN MUI No. 60 tentang penyelesaian piutang dalam ekspor, fatwa DSN MUI No. 

                                                             
15Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Cet.VI; Jakarta: Kencana-

PrenadaMedia Group, 2016),  h.69-86. 
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61 tentang penyelesaian utang dalam impor, fatwa DSN MUI No. 54 tentang syariah 

card. 

Berdasarkan fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN MUI plikasi hukum 

ekonomi syariah pada kegiatan perbankan dapat ditelah lebih lanjut. Sebagai bahan 

pertimbagan dasar kegiatan perbankan, fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 telah 

menegaskan bahwa praktek pembungaan uang telah memenuhi kreteria riba yang 

terjadi pada  aman Rasulullah yaitu riba nasi‟ah. Dengan demikian, praktek 

pembungaan hukumnya sama dengan riba nasi‟ah yaitu haram dilakukan dalam 

semua produk perbankan.
16

 

B. Kewenangan Pengadilan Agama 

1. Pengertian kewenangan Pengadilan Agama 

Kewenangan mengadili atau kompetensi yuridiksi pengadilan adalah untuk 

menentukan pengadilan mana yang berhak dan berwenang untuk mengadili, 

memeriksa serta memutuskan suatu perkara. Sehingga pengajuan perkara dapat 

diterima dan ditolak dengan alasan bahwa pengadilan tidak berhak mengadili perkara 

tersebut. 

Kewenangan mengadili adalah suatu syarat formil sahnya gugatan, dengan 

demikian pengajuan perkara terhadap pengadilan yang tidak berwenang untuk 

mengadili menolak dengan alasan yang logis, disebabkan karena pengajuan gugatan 

                                                             
16Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana-

PrenadaMedia Group, 2016), h. 168-180. 
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atau perkara yang tidak sesuai dengan kewenagan absolut dan kewenaganan relatif 

dengan ini jelas bagaimana sebuah perkara yang ditangani dan diselesaikan di 

pengadilan.
17

  

Dengan hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan 

kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 

kemudian diubah lagi Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Sehingga dalam 

pelaksanaannya, pengadilan agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan 

pengadilan lainnya seperti pengadilan umum, pengadilan militer, dan pengadilan tata 

usaha Negara dengan mengakkan hukum keadilan, yang berada dibawah naungan 

Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. 

Pengadilan agama adalah suatu badan kekuasaan kehakiman ataupun dewan 

majelis yang mengadili suatu perkara dan memberikan putusan perkara yang sesuai 

dengan kewenangannya. Adapun pengadilan agama merupakan terjemahan dari 

Godsdienstige Rechtspraak adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau 

penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam 

agama.
18

 Dalam kamus Bahasa Arab disebut juga dengan istilah qadha yang berarti 

menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah 

adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa yang mana 

penyelesaiannya diselesaikan menurut ketatapan-ketetapan atau hukum dari Allah 

                                                             
17 Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Pengadilan Agama, Jurnal Alauddin University Press, 

Vol 1, No. 1, 2013, h. 4, (Diakses pada Tanggal 29 Januari 2021) 
18M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, 

(Jakarta: Ind Hill co, 1999), h. 12. 
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dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh 

Negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.
19

 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian 

kewenangan pengadilan agama adalah suatu badan atau organisasi yang dibentuk 

oleh Negara untuk untuk menyelesaikan perkara hukum antara orang yang beragama 

islam atas naungan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, dengan 

memperhatikan kewenangan absolut dan relatif. 

2. Kompetensi Pengadilan Agama 

 Kompetensi pegadialan agama telah begitu banyak mengalami dinamika yang 

dahsyat yang mengarah pada pasang surut, walaupun hal ini tidak sampai pada 

penghapusan, namun lingkup yurisdiksi peradilan agama yang biasanya kerap 

dibatasi pada perkara keperdataan tertentu. Ini kita bisa lihat sejarah peradilan agama 

dari masa kemasa, adanya kepentingan politik para penguasa yang bersangkutan pada 

masanya. Sehingga memang faktor dinamika politik hukum dan kehendak politik 

penguasa dari masa kemasa telah menuliskan dan sekaligus mengoreskan ingatan 

masyarakat di Indonesia, kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia 

yang dalam kenyataannya tidak selalu berada dalam perjalanan yang relatif mulus.
20

 

                                                             
19Cik Hasan Basri, peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), 

h. 3. 
20Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi 

Syariah, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 9. 
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Mengenai kompetensi peradilan Agama tergolong kepada kompetensi absolut 

dan kompetensi relatif.  

a. Kompetensi atau kekuasan absolut adalah kekuasaan peradilan yang menyangkut 

bidang perkara serta wewenang mengadili yang menyangkut pembagiaan 

kekuasaan antar badan-badan peradilan.
21

 Hal ini perkara yang diperiksa oleh 

peradilan agama maka hal itu, peradilan yang lain tidak berhak memeriksa perkara 

tersebut.  Berdasarkan undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman pada pasal 2 ditetapkan bahwa penyelenggaran kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara dan oleh sebuah makhamah konstitusi. Hal ini kompetensi 

absolut sebagai kewenangan mutlak, kewenagan mutlak sendiri adalah wewenang 

badan pengadilan dalam memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak 

dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan menurut Retnowulan, 

wewenang mutlak adalah menyangkut pembagiankekuasan antar badan-badan 

peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut  pemberian 

kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa belanda yaitu wewenang mutlak 

yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan dilihat dari 

macamnya pengadilan menyangkutpemberian kekuasaan untuk mengadili. 

                                                             
21Retno Wulan Sutantio dan Iskandar, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 

(Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 8. 
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b. Kekuasaan relative adalah kekuasaan yang pada dasarnya peradilan yang 

menyangkut wilayah hukum.
22

 Yang dimaksud kewenangan relative pengadilan 

adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam 

lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan 

wilayah hukum antar Pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama.23 

Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berhak dan berwewnang mengadili suatu 

perkara yang subjek dan objeknya berapa pada wilayah atau yurisdiksi pengadilan 

agama yang bersangkutan. Pembagian kekuasaan relative, pasal 4 Undang-undang 

No. 7 Tahun 1989 peradilan agama telah menetapkan bahwa peradilan agama 

berkedudukan di koya madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah kota madya atau kabupaten. Tiap pengadilan agama agama memiliki 

wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi kota madya atau satu kabupaten 

dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian yang sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku. Misalnya dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) 

HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri (PN) 

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Akan tetapi penggugat 

dapat mengajukan gugatan pada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya 

meliputi tempat kediamaan penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat 

tinggal tergugat tidak diketahui. 

                                                             
22Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktiaan, Dan Putusan Pengadilan, (cet.IX; Jakarta; Sinar Grafika,  2009), h. 19. 
23Abdullah Tri Wahyudi, Pengadilan Agama di Indonesia, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h. 87. 
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3. Kewenangan Pengadilan Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah 

Kompetensi pengadilan agama, tentang perkembagan yang sangat menarik 

dan menjadi perbincangan dikalangan akademisi ialah adanya perubahan yang 

dilakukan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dengan 

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah, sebagai perubahan kedua 

yaitu Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Sehingga peubahan tersebut mengalami 

perluasaan dan penambahan kewenangan pengadilan agama yang meliputi bidang 

zakat dan infak serta ekonomi syariah. Sehingga hal ini menjadi era baru pengadilan 

agama dalam melaksanakan peradilan, karena adanya tambahan dan perluasan dalam 

segi kewenangan absolutnya.
24

 

Wewenang tersebut menjadi problematika dan tantangan peradilan agama 

karena hal ini pengadilan agama belum pernah menyeselaikan sengketa dalam bidang 

ekonomi syariah. sehingga perkara atau ada gugatan yang diajukan oleh pihak pelaku 

bisnis syariah atau sengketa ekonomi syariah, maka lembaga pengadilan agama harus 

mempersiapkan diri dengan seperangkat aturan dan norma yang berkaitan dengan 

ekonomi syariah.
25

 

Seperangakat aturan tersebut misalnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 

kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan 

                                                             
24 Andi Intan Cahyani, Peradilan  Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal 

Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol. 6 No. 1, 2019 , h. 5, (Diakses pada Tanggal 29 

Januari 2021)  
25 Hadi Daeng Mapuna, Problematika Pelaksanaan Hukum  Acara Peradilan Agama, Jurnal  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 2 (Diakses pada Tanggal 29 

Januari 2021) 
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kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009, 

dan Undang-undang No. 21 Tahun  2008 tentang perbankan syariah, serta Undang-

undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 

Sementera itu, pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang saat 

ini juga telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan 

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peraadilan agama, 

menegaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam dibidang seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, 

shadaqah dan ekonomi syariah.
26

 Berdasarkan pasal 49 huruf (i) tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengadilan agama mempunyai kompetensi absolut dalam perkara 

dibidang ekonomi syariah, kompetensi absolut berarti mengenai kewenangan 

lingkungan peradilan tertentu terhadap suatu jenis sengketa. 

C. Sengketa Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah 

Ekonomi syariah merupakan bagian dari system perekonomiaan syariah, 

memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada amar makruf nahi mungkar, 

                                                             
26Khotibul Umam, dan Setiawan Budi, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika 

Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 238. 
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yaitu karakteristik ekonomi Ilahiyah, akhlak, kemanusiaan, keadilan dan 

keseimbangan.  

Menurut para pakar ekonomi syariah menjelaskan seperti pendapat 

Muhammad Baqir As-Sadr bahwa suatu cara atau jalan yang dipilih oleh islam dalam 

rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah 

ekonomipraktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Sedangkan menurut 

Muhammad Abdul Mannan  menjelaskan bahwa ekonomi syariah syariah sebagai 

ilmu social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakatyang 

diilhami oleh nilai-nilai islam.
27

 

Dalam bagian penjelasan pasal 49 huruf i disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 

menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan 

mikro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. 

obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; 

h. pembiayaan syariah; i. pengadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan 

syariah; dan bisnis syariah.  

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa menyangkut transaksi bisnis syariah 

masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga salah satu asas yang berlaku adalah 

asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya para pihak bebeas 

                                                             
27 Musyfikah Ilyas, Tinjuan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, 

2018, (Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021) 
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melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan 

dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan diantara mereka. Klausula 

penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam konrak-kontrak 

bisnis syariah dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara 

pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah.
28

 

Ekonomi syariah merupakan sebutan yag khas digunakan di Indonesia, istilah 

ini lebih popular dengan sebutan ekonomi islam. Dalam wacana pemikiran ekonomi 

islam kontenporer, konsep ekonomi islam memang sering diidentifikasi dengan 

berbagai istilah yang berbeda antara lain ekonomi islam, ekonomi ilahiyah, ekonomi 

qur‟ani, ekonomi syariah, ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil, dan ekonomi 

rahmatan lil alamin. Semua istilah ini mengacu pada konsep system ekonomi dan 

kegiatan usaha berdasar kan hukum islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah. 

perbedaan penggunaan istilah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah  ekonomi 

Islam bukanlah nama buku dalam terminologi Islam.
29

  

Dengan munculnya Ekonomi islam merupakan sutu bentuk artikulasi 

sosiologis dan konsep praktis dari nilai-nilai islam yang selama ini dipandang 

doktriner dan normatif, dengan ini ekonomi islam sangat menbantu  merealisasikan 

                                                             
28Khotibul Umam, dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan 

Dinamika Perkembangannya di Indonesia,  h. 237-238. 
29Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembagan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam 

Kontenporer, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 19. 
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kesejahteraan manusia melaluialokasi dan distribusi sumber-sumber daya alam dan 

manusia yang berlandaskan keadilan yang mesti diaktualisasikan.
30

 

Sedangkan menurut Prof. H. Muhammad Abdul Mannan menjelaskan definisi 

ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi yang diilhami oleh islam. Dalam menjelaskan definisi, Muhammad abdul 

mannan memberikan penjelasan bahwa ilmu ekonomi islam tidak hanya mempelajari 

individu social melainkan juga manusia dengan bakat religious manusia itu sendiri, 

hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kuranngnya sarana maka 

timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam.
31

 

2. Penggolongan Ekonomi Syariah 

Berdasarkan kompetensi peradilan agama dalam undang-undang republik 

Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, kewenangan tersebut 

mengalami perkembangan dapat meliputi berbagai materi dalam perekonomian Islam. 

Sebagai bagaimana dalam undang-undang republic Indonesia nomor 3 tahun 2006 

atas perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka 

wilayah kewenangan peradilan agama semakin luas, termasuk dalam bidangekonomi 

syari‟ah.
32

 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

                                                             
30 Sohrah, Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur‟an, El-Iqthisadi: Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 7, (Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021) 
31Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama, 

(Jakarta: Kencana Pranada Kencana Group, 2012), h. 27-29. 
32Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia, (Cet.II; Alauddin University press, 2016) h. 

106. 
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menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang seperti : 

a. Perkawinan 

b. Waris 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Infaq 

h. Sedekah, dan 

i. Ekonomi syariah.
33

 

Jadi ekonomi syariah sebagai mana dalam pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 

Tahun 2006 perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menguatkan 

kewenangan pengadilan agama dalam menyeleaikan sengketa ekonomi syariah. Yang 

dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi: 

1) Bank syariah  

Suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) 

Islam. Uasaha pembentukkan system ini didasari oleh larangan dalam agama islam 

                                                             
 33 A Asni, Kontekstualisasi Hukum Berperspektif  Perempuan di Peradilan Agama,  Jurnal 

Al’Adl,  Vol. 9, No. 2, 2016, h. 10 (Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021) 
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untuk memungut maupun meminjan demgan bunga atau yang duisebut dengan riba 

serta lar  anan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. 

2) Lembaga keuangan mikro syariah (LKM) 

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang dibuat dan didirikan secara 

khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dalam memberdayakan 

masyarakat, dengan memberikan produk seperti pinjaman dan pembiayaan dlam 

melakukan usaha baik skala mikro maupun makro kepada masyarakat dan anggota, 

serta pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha 

yang tidak semata-mata mencari keuntungan (margin). Lembaga keuangan mikro 

syariah yang berbadan hukum yang operasional usahanya memberikan layanan jasa 

keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

3) Asuransi syariah 

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, insurance, yang dalam bahasa 

Indonesia telah menjadi bahasa popular dan diadopsi dalam kamus besar bahasa 

Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Asuransi syariah merupakan 

alternative bagi masyarakat, khusunya masyarakat muslim yang mengharamkan 

asuransi konvensional. Dalam perkembangan asuransi syariah masih belum 

berkembang pesat dibandingkan dengan asuransi konvensional.
34

 

4) Reasuransi syariah 

                                                             
34 Hadi Daeng Mapuna,  Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya, Al-

Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 1, 2019, h. 15 (Diakses pada Tanggal 1 Februari 

2021) 
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Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1 ayat 10 

menyebutkan bahwa usaha reasuransi adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan 

prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, 

perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. 

5) Reksadana syariah 

Reksadana syaraiah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun 

dana daeri masyarakat pemodal untuk selanjutnya diivestasikan kembali dalam 

portofolio efek oleh manajer investasi. 

6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah 

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan 

prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang 

mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah 

berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh 

tempo. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain, 

mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah. 

7) Sekuritas syariah 

Sekuritas syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan dibidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan 

maupun cara penerbitannya memenuhi dari prinsip-prinsip syariah. 

8) Pembiayaan syariah  
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Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 bahwa, pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah adalah penyedian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

newajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalam atau bagi hasil. 

9) Pengadaian syariah 

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, gadai adalah suatu 

hak yang diperoleh seorang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang 

bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oelh seorang yang 

mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.
35

 

10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah 

Dana pensiun lembaga keuangan syariah adalah dana pensiun yang dibentuk 

oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun 

iuran bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari 

dana pensiun pemberi kerja bagi karyawaan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang 

bersangkutan. 

11) Bisnis syariah 

                                                             
35Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 

h. 4-6. 
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Bisnis syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara orang 

yang beragama islam dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari para pelaku bisnis syariah.   

3. Akad dalam Ekonomi Syariah 

a. Akad mudharabah  

Yang dimaksud dengan akad ini adalah akad kerja sama antara pihak pertama 

sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan membagi 

keuntungan atau dari hasil usaha  sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam 

akad. 

b. Akad musyarakah 

Akad musyakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk 

usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan 

bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan 

kerugian ditanggung sesuai dengan porsi masing-masing. 

c. Akad murabahah 

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai keuntungan yang disepakati. 

d. Akad wad‟ah 
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Akad wad‟iah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang 

mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan 

menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. 

e. Akad istishna 

Akad istishna adalah akad pembiayan barang dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang tertentu dengan kreteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 

antara pemesan atau pembeli dan penjual dan pembuat. 

f. Akad salam  

Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan rencana pemesanan 

dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang 

telah disepakati. 

g. Akad ijarah  

Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak 

guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri 

h. Akad qardh 
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Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan 

bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang 

telah disepakati.
36

 

i. Akad Wakalah  

Wakalah adalah salah satu perjanjian perwakilan, penyerahan,  pendelegasian 

atau pemberian mandat, dengan kata lain akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak 

kepihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
37

 

4. Akad Dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks 

Akad yang tercantum dalam perkara nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks 

sebagaimana dalam duduk perkara yaitu akad murabahah,  adapun yang dimaksud 

dengan akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. 

Murabahah dalam konotasi islam pada dasarnya berarti penjualan, satu hal 

yang membedakan dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam 

murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang 

tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. 

Sementara itu, berdasarkan fatwa  04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah adalah 

                                                             
36Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 121-129. 
37 Halim Talli, Pelaksanaan Akad Wakalah dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip 

Hukum Ekonomi Syariah,  Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonimi Syariah, Vol. 1, 

No. 1, 2019, h. 12, (Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021) 
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menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.  

Murabahah yang digunakan dalam perbankan syariah pada prinsipnya 

didasarkan dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan 

kesepakatan atas mark up (laba). Bank syariah mengadopsi murabahah untuk 

memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang 

meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.
38

 

Tranksaksi jual beli murabahah itu sendiri bisa dilakukan apabila rukunnya 

sudah terpenuhi. Yaitu harus ada pihak-pihak yang bertranksaksi, kemudian harus ada 

objek murabahahnya, serta dilakukan dengan ijab dan kabul perjanjian jual beli. 

Skema akad murabahah yang mengunakan metode pembayaran angsuran 

adalah terciptanya kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap 

bulan. Nasabah tidak akan dipusingkan dengan masalah naiknya angsuran apabila 

terjadi kenaikan suku bunga pasar atau gonjangan ekonomi. Karena besarnya nilai 

angsuran adalah tetap sampai masa angsuran selesai. 

Murabahah adalah pembiayan saling menguntungkan yang dilakuka oleh 

shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi 

jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat 

nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi pemilik modal dan 

                                                             
38Akhmad Mujahidin, M,Ag, Hukum Perbankan Syariah, h. 57 
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pengambilannya dilakukan secara tunai atau angsur. Hal ini merujuk pada pasal 20 

angka 6 peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. 

 Sedangkan bagaian keempat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah mengatur 

penyelesaian utang nasabah dalam tranksaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan 

transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 

nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap 

berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Dan jika nasabah menjual 

barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi 

seluruh angsurannya. Serta jikapenjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, 

nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepekatan awal. Tidak 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. 

5. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Sengketa ekonomi syariah terjadi karena adanya perbuatan atau tindakan 

antara pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). 

Dalam proses untuk mengajukan dan penyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang 

berdasarkan pada Perma No. 2 tahun 2015 yang diubah jadi Perma No. 4 Tahun 2019 

tentang gugatan sederhana jo. Perma No. 14 Tahun yang mengatur tentang tata cara 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. sedangkan itu proses untuk mengajugakan 

gugatan dalam penyelesaian dengan acara biasa tentang sengketa ekonomi,  
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berdasarkan peraturan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Reglement 

Buitengewesten). 

Perma Nomor 14 Tahun 2016 telah mengatur tentang permasalahan sengketa 

ekonomi syariah yaitu perkara dalam bidang ekonomi syariah seperti bank syariah, 

obligasi, surat berhargaberjangka, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pengadaian 

syariah, dana pensiun keuangan, bisnis syariah termasuk dalam hal wakaf, zakat, 

infaq, dan shadaqah, lembaga keuangan mikro, reasuransi, reksadana, yang semuanya 

berlabel syariah dibelakangnya. 

Perkara atau sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan 

sederhana dan penyelesaian sengketa dengan cara gugatan acara biasa. Berbicara 

dengan kedua gugatan tersebut, pasti memiki perbedaan yang spesifik salah satunya 

yang bisa dilihat pada letak pada jumlah nilai kerugiannya yaitu gugatan dengab 

acara sederhana maksimal Rp. 200.0000.00 dalam perkara wansprestasi dan 

perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mengecualikan perkara yang diselesaikan 

Pengadilan khusus dan sengketa atas tanah. Sedangkan itu dalam acara biasa diatas 

Rp. 200.000.000 dalam sengketa keperdataan tanpa batasan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut diatas, penelitian ini 

dikelompokkan sebagai penelitian deskriptif kuliatatif, dimana penelitian deskriptif 

kulitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan makna dan menggambarkan 

pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, kedalam aktivitas manusia 

dengan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian yang diteliti.
39

 

Penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena implementasi kewenangan Pengadilan 

Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam perkara 

Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks. 

2. Lokasi Penelitian  

Langkah awal yang harus dipersiapkan oleh peneliti adalah menentukan lokasi 

penelitian. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama kota Makassar. Pengadilan ini 

dijadikan fokus penelitian berdasarkan pertimbangan dan alasan bahwa kota 

Makassar termasuk kedalam 5 kota besar yang berada di Indonesia dan kota tersebut 

sangat strategis dan mudah dijangkau.
40

 

                                                             
39Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet. I; Depok 

,Kencana, 2014), h. 328. 
40S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif  (Cet. I ; Bandung : Tarsito, 1996), h. 43. 
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Menurut S. Nasution ada 3 unsur yang sangat penting dalam menentukan 

lokasi penelitian: yaitu menetapakan lokasi penelitian, tempat, pelaku, dan aktivitas 

ekonomi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian  dapat dirumuskan sebagai usaha dalam kegiatan 

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.
41

 

Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam 

tujuan penelitian. Menurut Suharsini Arikunto bahwa walaupun masalah 

penelitiannya sama, akan tetapi kadang-kadang peneliti dapat menentukan satu 

diantara dua atau lebih jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam memecahkan 

masalah.
42

 

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan Syar‟i dan Yuridis, dimana pendekatan ini digunakan untuk 

menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan al-Qur an, Hadist 

dan menelaah pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait 

pada implementasi kewenangan Pengadilan Agama kelas 1A di kota Makassar 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam perkara Nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks. 

                                                             
41Hadadi Nawawi dan Martini,Instrumen Penelitian Bidang Sosial  (Cet. II ; Yokyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 
42Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik, (Cet.  XIV ; Jakarta: 

Rineka cipta, 2010), h. 108. 
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2. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis 

keadaan implementasi kewenangan Pengadilan Agama kelas 1A dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam perkara Nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks di kota Makassar yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

Kedua pendekatan diatas dapat digunakan oleh peneliti, karena menurut 

peneliti kedua pendekatan ilmiah inilah yang tetap digunakan dalam rangka 

mendapatkan acuan untuk mendapatkan berbagai masalah dan obyek penelitian yang 

penulis teliti. 

C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini yang peneliti gunakan terdiri dari dua 

sumber yakni, sumber data primer dan sekunder. 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh 

secara langsung oleh hakim Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Adapun informan 

yang dimaksud adalah  Hakim yang aktif di Pengadialn agama kelas 1A Makassar 

yang pernah memutuskan perkara ekonomi Syari‟ah dalam perkara Nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks. 

2. Sumber Data Sekunder  
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Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang atau pelengkap 

yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, misalnya sebagai data tambahan 

untuk memperkuat data primer misalnya peneliti dapatkan lewat dokumen, koran, 

media, atau melalui orang lain.
43

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang dimaksud 

tersebut dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke obyek 

penelitian untuk melihat dari dekat tentang fenomena sosial beserta degan gejala-

gejala psikis yang dilakukan. Dan kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti.
44

 

2. Wawancara  

Inteview atau wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yaitu dari informan, dengan 

tujuan tertentu, wawancara dilakukan oleh kedua pihak yaitu peneliti yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau informan yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti.
45

 Maka metode ini dilakukan dengan 

                                                             
43Sugiono, Metode Penelitian Kualitif, Kuantitatif dan R & D (Cet. XII; Bandung : Alfabeta, 

2011), h. 137. 
44Sudaryono, Metodologi  Penelitian (Cet. I ; Jakarta : Rajawali Pers,2017), h. 216.  
45Sudaryono, Metodologi  Penelitian, h. 212. 
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cara mengambil data dengan cara tanya jawab dua orang atau lebih, baik itu lewat 

telephone, tatap muka ataupun dengan merekam, kemudian hasil dari wawancara 

tersebut akan dirangkum oleh peneliti. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data, peneliti telusuri melalui dokumentasi untuk 

dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif sesudah teknik observasi dan 

wawancara. Dokumen adalah cara untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, dengan melihat, mempelajari, serta mencatat buku-buku yang relevan, 

perturan-perturan, laporan kegiatan arsip atau dokumen, foto-foto, dan lain- lain yang 

datanya relevan dengan obyek penelitian.
46

 

E. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen penelitian 

kualitatif dimana yang menjadi instrumen atau alat pengambilan data adalah peneliti 

sendiri (Human Instrumen) sebagai instrumen kunci (Key Instrumen) dimana alat 

pengambialan data dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menetapkan fokus 

penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kulitas data, analisis data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan sebagai 

temuan penelitian.
47

 

                                                             
46Sudaryono, Metodologi  Penelitian, h. 219. 

47Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi (Cet. IV; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 85. 
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Penelitian kualitatif ini adalah instrumen atau alat pengambilan data dapat 

menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas instrumen dapat 

mempengaruhi terhadap kualitas data penelitian. Oleh sebab itu instrumen data harus 

mendapatkan pengamatan lebih cermat.
48

 Adapun instrumen penelitian yaitu 

pedoman wawancara dan alat pengambilan data seperti buku catatan, pulpen, dan 

handphone 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data  

Data yang di peroleh dari lapangan diolah sedemikian rupa dengan teknik 

analisis data deskriptif kualiatatif. Proses analisis data diolah melalui 3 tahapan, yakni 

reduksi data, dan kemudian pengajian data dan verifikasi data untuk disimpulkan.
49

 

  Seluruh data yang dikumpulkan melalui hasil observasi, hasil wawancara 

secara mendalam, dari hasil wawancara. Pengolahan data dan analisis data dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Melakukan reduksi data 

Suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan  

data kasar yang diperoleh dari lapangan. Kegiatan ini dilakukan peneliti secara 

berkesinambungan sejak awal observasi atau pengamatan hingga pada akhir 

                                                             
48Sumadi  Surya Brata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 32. 

49A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Makassar: Indobis 

Media Centre. 2003), h. 337. 
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pengumpulan data. Dan kemudian peneliti melakukan reduksi data yang ada 

hubungannya dengan implementasi kewenangan Pengadilan Agama kelas 1A 

Makassar  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks. 

b. Peneliti melakukan pengolahan data, dan pengujian data.  

Setelah peneliti mengumpulkan sejumah data degan cara mengambil dari 

sebgian data dari kesuluruhan data yang terkumpul kemudian peneliti menyajikannya 

kedalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian yang ada dilapangan. 

Data yang diperoleh dilapangan diperinci tingkat validitasnya kemudian dianalisis 

berdasarkan pendekatan kualitatif. 

Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan, dengan cara merumuskan 

kesimpualan dari data-data yang sudah direduksi atau diolah kemudian disajikan 

dalam bentuk nanratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dengan pola induktif, 

yakni dengan cara menarik kesimpulan yang umum kepernyataan yang bersifat 

khusus.
50

 

2. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah usaha mencari dan menyusun secara sistematis hasil 

catatan-catatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan 

                                                             
50Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial Keagamaan (Cet. I; 

Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 95. 
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pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti untuk dijadikan kajian sebagai 

temuan. Analisis data dilakukan dalam rangka mencari makna.
51

 

Analisis data merupakan proses penelaah dan penyusunan secara sistematis 

semua catatan-catatan lapangan dari hasil pengamatan, transkrip wawancara, dan 

bahan-bahan lainnya yang di himpun untuk mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman mengenai data tersebut dan mengkomunikasikan apa yang telah 

ditemukan dari penelitian.
52

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, 

sehingga kesimpulan yang diperoleh secara obyektif dan tetap. Kemudian untuk 

menguji validitas data yang diperoleh guna untuk mengukur validitas hasil penelitian 

ini, dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan dalam penelitian.
53

 

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara lebih seksama, cermat dan 

berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini, diamana peneliti membandingkan data yang diperoleh 

melalui waktu dan alat atau teknik yang berbeda dengan cara membandingkan hasil 

                                                             
51Noen Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996 ), 

h. 6. 
52Robert C. Bognan dan Sari Kroop Biklen, Qualitatife researh in Education and intruduction 

to Theory and Methodes (Boston: Allyn and Bacon, 1998), h. 157. 
53Sugiono, Metode Penelitian Kualitif, h. 330-331. 
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observasi dengan hasil data wawancara, dan selanjutnya membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen
54

. 

 

                                                             
54Lexsi J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2007), h. 331. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A Profil Pengadilan Agama Makassar 

1. Sejarah Pengadilan Agama Secara Umum 

Proses perjalanan kehidupan peradilan agama di Indonesia mengalami 

pasang surut. Adakalahnya wewenang serta kekuasaan yang dimilikinya sesuai 

dengan nilai-nilai islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Tapi hal ini 

ada pula pembatasan atas kekuasaan dan kewenangannya diberbagai kebijakan 

dan peraturan perundang-undangan, bahkan mengalami adanya rekayasa dari 

penguasa kolonial Belanda dan golongan masyarakat tertentu sehingga posisi 

Pengadilan Agama melemah. 

Sebelumnya kolonial belanda melancarkan siasat politik  hukumnya di 

Indonesia, pada saat itu hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah 

mempunyai kedudukan yang kuat,  baik dikehidupan masyarakat maupun dalam 

peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan islam yang pernah 

berdiri di Indonesia melaksanakan hukum islam dalam wilayah kekuasaannya 

masing-masing. Hal ini menunjukkan pada berdirinya kerajaan islam yang 

pertama yaitu kerajaan islam di Aceh Utara pada abad ke 13 M, yang kemudian 

diikuti kerajaan islam yang lainnya seperti, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, 

Ngampel, dan Banten. Sedangakan itu Indonesia bagian timur kerajaan Islam 

seperti, Tidore dan Makassar. Pada abad pertengahan ke 16 terjadinya dinasti 

baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah dan berhasil menaklukan 

kerajaan kecil. Sehingga penyebaran agama Islam diawal abad ke 17 mengalami 
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penyebaran tersebar hampir dipenjuru Nusantara dikarenakan masuknya penguasa 

kerajaan Mataram kedalam Agama islam.  

Agama islam masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan  di kota 

pesisir-pesisir secara damai dan hikmat sehingga dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat indonesia bersamaan dengan penyebarannya dan penganutan agama 

Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan adanya kelompok dan 

komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan suatu lembaga peradilan yang 

memutus perkara berdasarkan hukum Islam sangat diperlukan adanya. Maka 

dengan itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan yang mengatur kehidupan orang 

yang beragama Islam. 

Proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum islam 

dalam keadaan tertentu, apabila tidak ada hakim disuatu wilayah maka dua orang 

yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang mempunyai otoritas 

menyelesaikan sengketa yang timbul dikeduanya. Tapi hanya berlaku apabila 

kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati 

putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana seperti had 

karena hal ini sudah diatur dalam hukum positif bentuk hukumannya. 

Pengadilan Agama pada masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para 

penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat dengan proses 

persidangan atau sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya 

berlangsung di serambi masjid-masjid yang bersengketa. Sehingga pengadilan 

agama sering pula disebut “pengadilan serambi” keadaan ini bisa dilihat dan 

dijumpai disemua wilayah swapraja islam diseluruh Nusantara, yang kebanyakan 
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menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan hakim sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dengan pemerintahan umum. 

Lembaga Pengadilan Agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai 

muatan atau isi pokok pegangan dalam menyesaikan dan memutuskan suatu 

perkara dibidang orang-orang yang beragama Islam tidak dapat dipisahkan, dalam 

sejarah perkembangannya, lembaga peradilan agama mengalami pasang surut.
55

 

Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk 

bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Sebagai penghulu 

kraton yang mengurus tentang keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan, 

sedangkan itu masa pemerintahan belanda (VOC) lembaga Peradilan Agama akan 

dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku 

di negara Belanda, namun lembaga peradilan tersebut tidak dapat berjalan karena 

tidak menerapkan hukum Islam. 

Usaha belanda (VOC) untuk menghapuskan lembaga peradilan agama 

yang identik dengan hukum Islam, sudah mulai pada saat kedatangan pertama 

VOC kebumi nusantara. Usaha tersebut yaitu salah satunya dengan mengurangi 

kewenangan Peradilan Agama. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda 

menempatkan peradilan agaman dibawah dari pengadilan negeri (landraad), 

sehingga peradian negeri memberikan pengawasan terhadap peradilan agama, 

hanya lembaga peradilan negeri yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan 

putusan pengadilan agama dalam bentuk “excecutoire verklaring” yang mana 

pelaksanaan putusan. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang 

                                                             
55 Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan  Atap, Jurnal Alauddin University 

Press, Vol.1, No. 1, 2013, h. 20, (Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021) 
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dan uang. serta tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus menerus 

berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1940 

tentang perkawinan. 

Usaha belanda (VOC) untuk menghapuskan lembaga peradilan agama 

yang identik dengan hukum Islam, sudah mulai pada saat kedatangan pertama 

VOC kebumi nusantara. Usaha tersebut yaitu salah satunya dengan mengurangi 

kewenangan Peradilan Agama. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda 

menempatkan peradilan agaman dibawah dari pengadilan negeri (landraad), 

sehingga peradian negeri memberikan pengawasan terhadap peradilan agama, 

hanya lembaga peradilan negeri yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan 

putusan pengadilan agama dalam bentuk “excecutoire verklaring” yang mana 

pelaksanaan putusan. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang 

dan uang ( Daud Ali : 223). serta tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus 

menerus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1940 tentang perkawinan. 

 Pada tahun 1882 telah berlaku aturan raja belanda yaitu Koninklijk Besluit 

Nomor 24, Staatsblaad 1882-152 telah mengubah susunan dan status peradilan. 

Wewenang pengadilan agama hanya pada bidang perkawinan dan kewarisan, serta 

pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan Agama yang telah ada 

sebelumnya dan hukum Islam sebagai pegangannya. 

Tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 dengan keputusan pemerintah 

Nomor IJSD maka dibentuk kementerian Agama, kemudian dengan penetapan 

pemerintah tersebut pada tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan 
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tentang Mahkamah Islam tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman 

kedalam Kementerian Agama. Langkah tersebut menghasilkan konsolidasi bagi 

seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah Ibadah yang 

tingkat nasional. Sehingga lahir dan berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1946 menunjukkan dengan jelas maksud untuk mempersatukan administrasi 

Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh wilayah Indonesia dibawah pengawasan 

Kementerian Agama. 

Usaha-usaha untuk menghapuskan Pengadilan Agama masih terus 

berlangsung sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 

1948 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk 

menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan 

sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok menyebutkan bahwa peradilan 

Agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat 

tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses 

keluarnya peraturan pemerintah ini yang mengalami banyak rintangan dan 

hambatan sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan 

dikeluarkannya aturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1957 (Muchtar Zarkasyi: 33-

37).  

Selanjutnya, keluar Undang-undang Nomor Tahun 14 Tahun 1970 tentang 

ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Maka kedudukan peradilan Agama mulai 

adanya titik kejelasan dalam system Peradilan di Indonesia. Hal ini dengan 

sendirinya Pengadilan Agama memiliki landasan yang kokoh bagi kemandirian 
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Peradilan Agama, dan memberikan status yang sama dengan lembaga-lembaga 

peradilan di Indonesia. 

 Hal ini menunjukkan perkembangan di Indonesia yang sangat signifikan 

karena diwarnainya ataupun dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk 

mewujudkan Peradilan Agama mandiri dan sederajat serta menempatkan 

kedudukan Peradilan Agama dengan lingkungan lembaga lainnya. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 lalu mengalami 

perubahan menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, tentang adanya tambahan 

kewenagan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

hal ini jelas menjadi sebuah landasan yang kokoh untuk Peradilan Agama dalam 

keberadaan sebagai lembaga peradilan Agama yang berlandaskan pada Hukum 

Islam dan peraturan mengenai lembaga tersebut. 

2. Sejarah Pengadilan Agama Makassar 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar diawali dengan peraturan 

pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957) akan tetapi sejak zaman dahulu, pada zaman 

ke rajaan atau biasa disebuat juga zaman penjajahan colonial Belanda, namun 

pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seoran 

raja untuk mengangkat seseoarang pengadil sebagai hakim, akan tetapi setelah 

masuknya Syariah Islam, maka raja kembali mengangkat seorang Qadhi. 

Kewenagang hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal 

yang berkaitan perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu 
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termasuk Cakkara atau pembagian harta gono-gini karena Cakakara berkaitan 

dengan perkara nikah. Pada zaman penjajahan colonial belanda, sudah terjadi 

yurisdiksi Qadhi yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi pertama di Makassar 

adalah Maknun Dg. Mantanoka, dan sementara Qadhi yang dikenal yaitu K.H. 

Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh sebagai Qadhi yang 

terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi.  

Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-

pembantumya dalam guna mempermudah dan memperlanjar pelaksanaan fungsi 

dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan belanda saat itu dipimpin oleh 

Hamente. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada Tahun 

1960, yang meliputi beberapa wilayah seperti Maros, Gowa, dan Takalar karena 

pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk diketiga daerah tersebut, jadi masih 

disatukan dengan wilayah Makassar. 

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 

menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan 

kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada waktu itu berkantor 

dirumahnya. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di wilayah Makassar 

yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta 

Syeh kemudian adanya perubahan maka  gelar tersebut berganti menjadi Daengta 

Kalia. 

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka pada 

tahun 1960 terbentuk Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut 

Pengadilan Mahkamah Syariah. adapun wilayah yurisdiksinya yaitu sebelah barat 
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berbatasan dengan selat Makassar, sebelah utara perbatasan dengan kabupaten 

Maros serta sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bone dan disebelah 

selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa. Wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri dari Sembilan 

kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 kecamatan dan selanjutnya 

mengalami perkembangan lagi menjadi 15 kecamatan. 

Pengadilan Agama Makassar mengalami perluasaan atas yurisdiksi 

kewenangannya maka dari itu keadaan tempat bangunan pun mengalami 

perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali semenjak dari awal berdirinya 

hingga pada tahun 1999. Pada tahun 1976 pengadilan Agama Makassar sudah 

memiliki gedung permanen seluas 150 m2 untuk rencana pembangunan 5 tahun, 

akan tetapi sejalan dengan perkembangannya dan jumlah perkara yang terus 

meningkat  dan memerlukan jumlah personil serta sumber daya manusia yang 

harus memadai maka turut menjadi faktor yang mempengaruhi keadaan tempat 

dan kantor butuh adanya perluasaan serta perbaikan sarana dan prasarana untuk 

menunjang.  

Pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar melakukan relokasi gedung 

baru dan pindah tempat kegedung baru yang bertempat di jalan Perintis 

Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan 2.297 M2 dan luas 

bangunan 1.887,5 M2 Sampai sekarang ini. 

3. Visi dan Misi 

Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, dan professional 

dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Pengadilan 
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Agama Makassar yang bersih mengandung arti bahwa bersih dari pengaruh non 

hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan 

dari luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas dari perilaku KKN 

merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada reformasi. Terbangunnya 

suatu proses penyelenggaran yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi 

prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. 

Berwibawa, bermakna Pengadilan Agama Makassar kedepan terpercaya 

sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum 

sehingga lembaga peradilan tegak dengan charisma sandaran keadilan masyarakat. 

Sedangkan profesionalisme sendiri bermakna dalam artian luas, profesionalisme 

dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan 

sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan tersebut bisa terwujud. Jika hukum 

dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap 

masyarakat. 

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan 

tersebut maka beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mencapai dan 

mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Pengadilan Agama Makassar adalah 

sebagai berikut. 

a. Mewujudkan Pengadilan Agama Makassar yang transparan dalam proses. 

yang berarti bahwa untuk mewujudkan lembaga Peradilan yang bersih, 

berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus 

diwujudkan dengan transparan. wujudnya nyata transparan adalah proses 
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yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupan langkah 

antisipatif terharap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan 

masyarakat, apatisme masyarakat terhadap lembaga  peradialan yang 

selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-

belit dan waktu yang lama serta biaya yang mahal harus ditanamkan dan 

ditepis dengan misi yang jelas, denga misi tersebut juga sesuai dengan 

kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tercantum 

dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

b. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasaan. Mengadung arti 

bahwa pembinaan merupakan tindakan tindakan antisipatif, yang 

merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam 

memberikan pelayanaan hukum secara maksimal dan efisien kepada 

masyarakat. Sedangkan pengawasan adalah suatu tindakan untuk menjaga 

agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mengendalikan agar 

administarasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan 

aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjamin 

terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan yang 

meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan 

biaya perkara yang murah. 

Peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan merupakan 

upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan 
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pengawasaan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah 

secara tepat dan cepat terhadap temuan penyimpangan dan pengaduan dari 

masyarakat, pengawasaan sendiri yang tersusun secara efektif  diharapkan 

dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan. 

c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen Peradilan. Administrasi 

dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan., pola administarasi 

dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi 

dan misi. Pengetataan dan adanya disiplin terhadap administrasi dan 

manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal yang penting, perubahan 

birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan 

merupakan jalan menuju reformasi hukum. 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. Hal ini mengandung makna 

bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang mendukungan 

kelancaran dalam menjalakan visi dan misi secara efisien, maka tidak 

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan 

prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, 

sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-

lain. 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisai adalah suatu rantai yang menggambarkan hubungan 

pekerjaan dan memikili tanggung jawab atas jabatan yang dipegang tersebut, 

sehingga ada pengontrol kendali serta pimpinan organisasi berfungsi sebagai 
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kerangka kerja dan tugas pekerjaan bisa tertata dengan baik, karena adanya 

pengelompokkan dan dikoordanasikan secara formal. 

 Menurut Robbins dan Coulter (2007), struktur organisasi adalah kerangka 

kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan 

dibagi-bagi dan dikelompokkan serta dikoordinasikan. Sruktur organisasi berfunsi 

sebagai alat untuk mengarahkan dan membimbing kearah efektivitas serta efisien 

dalam penggunaan sumber daya yang dubutuhkan dalam meraih visi dan misi 

lembaga. 

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Pemeriksaan Kewenangan Pengadilan Agama Makassar dalam 

Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah ( Nomor 384/Pdt.G/2017/PA 

Mks) 
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Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan 

kehakiman yang memberikan layanan berdasarkan hukum Islam dan aturan yang 

berlaku bagi rakyat atau masyarakat yang mencari keadilan baik di ibu kota, 

kabupaten atau kota. Sedangkan itu terkecuali di aceh berbentuk pengadilan 

khusus sejak 1 maret 2003, pembentukan tersebut berdasarkan Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2001 dan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Syar‟iyah dan Mahkamah Syar‟iyah Provinsi.  

Pengadilan Agama telah ada sejak lama dan dikenal oleh masyarakat 

sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam bidang 

keperdataan tertentu (privat) yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 atas perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.  

Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut melahirkan 

kewenangan absolut dan relative pengadilan Agama dengan bertambah satu 

kewenangan absolutnya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. adapun 

tugas pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 

mengadili menyelesaikan atau memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya 

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun  1970, dan pasal 

1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2004 tentang kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna 

menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan, Pancasila, demi terselenggaranya 

Negara hukum Republik Indonesia serta Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang diubah ke Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa peradilan 

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, 
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waris, wasiat, Hibah, Wakaf, infak, zakat, dan Ekonomi syariah serta adanya 

pengangkatan anak. Sedangkan itu  Pengadilan Agama bisa memberikan itsbat 

kesaksian rukyatul hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah 

berlandaskan pada pasal 52 a. 

Berdasarkan tugas pengadilan agama terlihat kewenangan lembaga 

peradilan agama yang berhak memeriksa dan menyelesaikan perkara  yang sesuai 

dengan peraturan yang ada antara orang yang beragama islam. Kewenangan 

Pengadilan Agama berdasarkan pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, infak, wakaf, zakat dan ekonomi 

syariah. melihat pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 belum ada 

kewenangan pengadilan Agama tentang ekonomi syariah, hal ini menjadi 

tantangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 

Syahidal, menuturkan bahwa: 
“Tentang kewenangan Pengadilan Agama Makassar hanya menerima 
perkara yang masuk atau didaftarkan, tapi tidak serta merta 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena ini merujuk pada 
perjanjian (akad) yang terjadi pada para pihak. Tentang yang berhak 
menyelesaikan sengketanya, karena tidak ada larangan dalam Undang-
undang yang mengatur tentang akad para pihak dimana mau diselesaikan 
ketika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum”.

56
 

Pemeriksaan Kewenangan Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

tubuh pengadilan agama Makassar menjadi hal problem dan tantangan dalam 

pemeriksaan khususnya dalam perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks. Dengan 

aturan atau syarat penyelesaiannya adalah hakim yang memiliki sertifikat 

ekonomi syariah.
57

 kewenangan yang baru tersebut mengharuskan para hakim 

untuk mengetahui tentang ekonomi syariah  dalam menjalankan penerapan dan 

pemeriksaan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah yang khusus pada perkara nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks. 

                                                             
56 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar,  Wawancara,  Makassar,  Tanggal  3 

November 2020. 
57Halim Talli, Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008,  Jurnal Al-Qadau: Peradilan 

dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 15, (Diakses pada Tanggal 29 Januari 2021) 
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Hj. Nadirah, menuturkan bahwa: 
“Persiapan yang dilakukan oleh para hakim untuk mengetahui ekonomi 
syariah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang ekonomi syariah, sehingga 
para hakim mampu menjalankan penerapan kewenangan Pengadilan  
Agama yang baru sehingga perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks 
sempat diajukan waktu pelatihan di bandung tuturnya”.

58
   

Dalam pemeriksaan perkara ditingkat pertama dilakukan melalui beberapa 

tahap yaitu pembukaan sidang, penanyaan identitas para pihak, anjuran damai 

(mediasi), pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik 

penggugat, pembuktian, kesimpulan para pihak (koreklus/konklusi), musyawarah 

majelis hakim, pembacaan putusan hakim. Pemeriksaan perkara nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks, tentang duduk perkara tersebut melibatkan berapa-

berapa yang tergugat, adapun duduk perkaranya yaitu: 

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) unit rumah permanen berlantai 

II yang beralamat di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota 

Makassar berdasarkan hak milik SHM Nomor : 20582 / Tamalanrea 

bertanggal 27-02-2004. An Muhammad Arrdy Said; 

2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007, Penggugat bermohon pinjaman modal 

kerja kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan 

jaminan satu unit rumah permanen, Penggugat menandatangani akad 

pembiayaan Al-Murabahah dengan Tergugat I. Kemudian, Tergugat I 

mengajak Penggugat untuk ke Bank BNI Syariah cabang Makassar in casu 

Tergugat II untuk menandatangani kelengkapan berkas; 

3. Bahwa isi akad Al-Murabahah tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun 

terhitung pada hari itu juga s/d tanggal 1 Agustus 2012, dan diperjanjikan 

bahwa setiap 6 (enam) bulan pengembalian pokok sebesar Rp.10.000.000 

                                                             
58 Hj. Nadirah Basri, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 

Tanggal  4 November 2020 
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(sepuluh juta rupiah) serta pembayaran margin yang diangsur Rp. 2.000.000 

(dua juta rupiah) setiap bulan selama 60 kali.  

4.  Pada tanggal 15 Januari 2009, Penggugat diperlihatkan surat somasi ke-3 dari 

Tergugat II in casu PT. BNI Syariah Cabang Makassar kepada Tergugat I 

perihal teguran. Somasi tersebut adalah mengenai  wanprestasi Tergugat I 

kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Mudharabah yang dilengkapi 

dengan perjanjian Fiducia dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) 

tertanggal 02 agustus 2007 antara Tergugat I dan Tergugat II, setelah adanya 

perihal surat teguran tersebut, barulah penggugat mengetahui adanya 

tunggakan kredit antara tergugat I dan II dengan jaminan rumah milik 

penggugat serta baru mengetahui kedatangan kebank Bni syariah untuk 

menandatangani kelengkapan berkas karena akta pemberian tanggugan 

kepada pimpinan Koperasi Syariah BMT al-Hijrah Telkom, dalam kausul 

tersebut tidak ada pemberian hak untuk memindah tangankan objek jaminan 

tersebut kepada siapapun, sehingga adanya perbuatan melawan hukum 

tergugat I; 

5. Pada tanggal 19 Maret 2009, pegawai/pengurus Koperasi Syariah BMT al-

Hijrah Telkom menerima surat dari Tergugat IV in casu direktrur PT. Balai 

Lelang Star No. 1056-a/som-sa/III/09, yaitu perihal pemanggilan debitur dan 

pemberitahuan lelang. Pemberitahuan tersebut tidak secara tertulis kepada 

pemilik rumah/Penggugat sebagai objek yang akan dilelang, sementera itu 

dari pihak tergugat I tidak memberitahuan secara tertulis bahwa akan 

dilelangnya objek milik penggugat, maka melihat dari tingkah laku dari 

tergugat I, II dan IV adanya perjanjian dan konspirasi dan mendapatkan 

margin lebih; 
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6. Pada tanggal 24 Maret 2009, Penggugat kemudian menghadap kepada 

Tergugat II dan Tergugat IV untuk mengkonfirmasi atas adanya surat 

pemanggilan debitur dan pemberitahuan lelang tersebut, akan tetapi Tergugat 

II maupun Tergugat IV bertindak menolak dan tidak melayalani penggugat 

dengan berdali bahwa hanya berurusan dengan Tergugat I, dengan sikap 

tersebut menunjukkan tindakan bahwa telah beritikad buruk, pada 30 juni 

2009 tergugat II mengirim surat ketergugat I untuk mengosongkan asset yang 

ditujukan kepada ketua koperasi syariah BMT al- Hijrah dengan tembusan 

kepada penggugat yang diterima pada tanggal 1 juli 2009. Dan pada waktu itu 

ketika penggugat menghadap kepada tergugat II dan III untuk menceritatakan 

penyelesaian masalah tersebut dengan musyawarah, aka tetapi tergugat II dan 

III mempermainkan penggugat hal ini bertentangan dengan pasal 1635 

kuhperdata; 

7. Bahwa pada tanggal 7 juli 2009 No. MAS/07/1150/r perihal pemberitahuan 

hasil lelang yang ditujukan kepada Tergugat I (H. Mansyur) ketua koperasi 

syariah BMT al-Hijrah dan tembusannya kepada Penggugat betapa 

terkejutnya Penggugat ketika mengetahui bahwa asset Penggugat telah 

dilelang oleh Tergugat III dan IV. Bahwa tindakan tersebut sangatlah fatal 

dan gegabah dikarenakan tampah mencermati prosedur dan syarat-syarat 

pelelangan terhadap asset penggugat, demikian pula data-data terebut suatu 

kesalahan dan pelanggaran hukum. Akibat kelalaian tersebut penggugat 

mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat II dan IV; 

8. Bahwa demikian pula Tergugat V telah melakukan proses balik nama dari 

Penggugat ke Tergugat VI adalah suatu kekeliruan dan telah melanggar asas-

asas hukum oleh karena tanpa meneliti dan mencermati data-data dari 

Tergugat II, III dan Tergugat IV, langsung melakukan balik nama padahal 
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data-data tersebut terdapat suatu kesalahan dan pelanggaran hukum. 

Demikian pula Tergugat VI telah melakukan suatu rekayasa hukum, oleh 

karena telah membeli Asset tersebut, sementara mengetahui bahwa Tergugat 

II telah melakukan suatu pelanggaran hukum karena surat-surat yang 

dimunculkan banyak yang tidak sesuai prosedur terbukti dengan keberadaan 

perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tidak dilaksanakan sebagaimana 

mestinya; 

9. Bahwa sesungguhnya perkara sudah pernah diperiksa dipengadilan negeri 

dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 45/Pdt.G/2010/PN.Mks, majelis 

hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat. 

Begitu pun putusan Nomor: 77/Pdt/2011/PT.Mks pada saat pemeriksaan pada 

tingkat banding, majelis hakim yang memeriksa perkara a quo telah 

memenangkan Penggugat dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 

Makassar. Nanti pada Putusan Nomor: 2479 K/Pdt/2011 pemeriksaan di 

tingkat Kasasi, majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan kata lain perkara a 

quo bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, melainkan pengadilan 

agama. Maka atas dasar itu, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo 

ke Pengadilan Agama Makassar; 

Duduk perkara yang diuraikan berdasarkan pada perkara Nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks, maka para tergugat yang hadir dalam persidangan 

memberikan jawabannya terhadap perkara tersebut. Diantara jawaban tergugat II 

(in casu PT. Bank BNI Syariah) menolak dengan tegas seluruh dalil yang 

dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diakui 

kebenarannya secara tegas oleh pihak Tergugat II ( in casu PT. Bank BNI Syariah 

) dalam eksepsinya dinyatakan dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan serta 
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bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara yaitu menyatakan bahwa 

Tergugat II (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini mengajukan eksepsi, 

berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut : 

1. Eksepsi error in persona    

a. Bahwa dalam gugatan penggugat menuliskan pihak tergugat II tidak 

termasuk karena adanya pemisahan unit usaha dari direksi PT. Bank 

Negara Indonesia (persero) TBK, cq PT. Kantor cabang Syariah 

Makassar. Hal ini secara yuridis tidak tepat. Dilihat pada akta Nomor 

159 tanggal 22 maret 2010 yang dibuat dihadapan notaris Sutjipto S.H 

adanya penandatangan akta tersebut kantor BNI Syariah cabang  

Makassar, maka terdapat perbedaan subyek hukum antara PT. Bank 

Negara Indonesia denga PT. bank Bni syariah cabang Makassar. 

b. Berdasarkan penjelasan argumentasi yuridis bahwa penggugat salah 

telah mengikut sertakan  PT. Bank Negara Indonesia (persero) TBK 

sebagai tergugat II, yang seharusnya gugatan penggugat tersebut 

ditujukan kepada PT. bank bni syariah cabang Makassar. Maka hal ini 

ini gugatan penggugat termasuk (error in pesona). 

2. Gugatan Kurang pihak (plurium litis consortium); 

a. penggugat tidak menarik sdr. Dr. pasrai Kitta sebagai pemilik terakhir 

dari shm No. 20582/tamalanrea, yang telah beralih kepemilikiannya 

dari sdr. Tergugat VI. Dengan beralihnya kepemilikan tersebut sdr. Dr. 

pasrai kitta mempunyai kepentingan untuk membuktikan 

kepemilikannya, sehingga dengan tidak ikut sertakannya maka gugatan 

a qou tersebut tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil sebuah 

gugatan, sehinga gugatan a quo mengandung cacat error in pesona 

dalam bentuk plurium litis consortium. Sehingga ini cukup patut dan 
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beralasan gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak 

dapat diterima. 

b. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621k/sip/1975, 

tanggal 20 april 1975, menyatakan bahwa : “sebagai objek harta 

terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut 

sertakan atau dilibatkan dalam perkara tersebut, mesti ikut digugat. 

Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut sertakan sebagai 

tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat fotmil dalam bentuk 

kurang pihak”.  

3. Obyek gugatan kabur (obscuur libel) 

a. berdasarkan duduk perkara penggugat mencampur adukan antara 

gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat 

dilihat pada gugatan penggugat yang mempermasalahkan mengenai 

pemenuhan klausula perjanjian Mudharabah dan perjanjian fidusia, 

tapi disisi lain gugatan penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah 

melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan 

serangkain perbuatan yang merugikan penggugat. Merupakan dua hal 

yang berbeda secara prinsipil baik dari sumber hukum, timbulnya hak 

menuntut maupun tuntutan ganti rugi. 

b. Bahwa dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu 

gugatan yakni tidak jelas dan tidak tegas. Sebagaimana dikuatkan 

dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 k/sip/1975 yang 

menyatakan “karena gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak 

memenuhi persyaratan formi”. 

4. Gugatan Penggugat  ne bis in idem; 
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a. bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam klasifikasi 

gugatan ne bis in idem ialah suatu perkara yang sama tidak dapat 

diperkarakan kembali, karena perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks 

sebelumnya sudah diperiksa dan diputus pada lembaga pengadilan 

agama Makassar serta putusan tesebut berkekuatan hukum tetap, 

sebagaimana dalam register perkara Nomor 2437/Pdt.G/2016/PA Mks. 

b. Bahwa ketentuan pasal 1917 kitab undang-undang hukum perdata 

tentang asas ne bis in idem, apabila putusan dijatuhkan pengadilan 

bersifat positif (menolak atau mengabulkan), dan hal itu berkekuatan 

hukum tetap, maka dalam putusan tersebut memenuhi dari asas nebis 

in idem.  

c. Hal tersebut juga diperkuat oleh surat edaran Mahkamah Agung 

Nomor 3 tahun 2002 dan Yurisprudensi MA RI No. 1226K/Pdt/2001 

tentang penanganan perkara yang bersangkutan oleh asas nebis in idem  

 Adapun jawaban dari Tergugat III dalam pokok perkara bahwa dengan 

tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara 

tegas kebenarannya, adapun eksepsi dari tergugat III menyatakan bahwa:  

1. Eksepsi obscuur libel 

a. bahwa penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat 

menunjukkan dengan jelas dan pasti tentang peraturan peundang-

undangan yang mana menurut penggugat telah dilanggar oleh tergugat 

III, yaitu perbuatan tergugat III dikatakan sebagai perbuatan melawan 

hukum. Dalam posita penggugat juga tidak jelas karena tidak 

menyebutkan sama sekali dasar hukum atas kejadian yang mendasari 

gugatan penggugat terhadap tergugat III. 
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b.  Berdasarkan alasan tersebut, maka akibat tidak jelasnya gugatan 

penggugat terhadap tergugat III dalam perkara a quo dari itu cukup 

beralasan jika tergugat III memohon kepada Majelis hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini. 

2. Eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (error in persona)  

a. Bahwa dalam gugatan penggugat telah memasukkan kontor pelayanan 

kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Makassar selaku pihak tergugat 

III.  

b. Sesuai dengan pasal 7 (1) s.d (3) peraturan menteri Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang disebutkan 

dalam peraturan tersebut dan sesuai huruf b – c dimaksud, dalam surat 

pernyataan yang ditandatangi oleh pemimpin PT Bank Negara 

Indonesia (persero) Tbk cabang syariah Makassar tanggal, 18 maret 

2009. 

c. Bahwa dengan uraian alasan tentang error in pesona, maka penggugat 

telah salah untuk membawa atau menarik KPKNL Makassar sebagai 

pihak tergugat III dalam perkara a quo 

 Proses jawab-menjawab dan pembuktian dalam eksepsi yang dilakukan 

oleh Penggugat dan Tergugat menjadi sebuah patokan dan landasan hukum, 

Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan kewenangan pengadilan Agama 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan beberapa pertimbangan 

hukum yang tercantum dalam putusan Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks. Adapun 

pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus  perkara yaitu sebagai 

berikut: 

 menimbang, tentang jalannya persidangan, bahwa Penggugat diwakili oleh 

kuasanya hadir di persidangan, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh 
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kuasanya hadir di persidangan, sedang Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan 

Tergugat VI tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut;  

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat II serta tergugat III di muka 

sidang telah menandatangani surat pernyataan mediasi tanggal 15 maret 2017. 

Menimbang, sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 27 April 2017 

mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena para pihak tidak sepakat untuk 

mengakhiri sengketa secara damai. 

 Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah: 

Penggugat mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 

hukum, dengan merugikan penggugat karena menjual lelang barang milik 

Penggugat tanpa hak, sedangkan para Tergugat membantah dalil Penggugat  

tersebut dengan mendalilkan sebaliknya; 

 menimbang, bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama 

Makassar, sebelumnya pernah diajukan dan diputus oleh ke Pengadilan Negeri 

Makassar, perkara Nomor 45/Pdt.G/2010/PN Mks tanggal 4 November 2010 

(bukti p1), dengan amar: 

Dalam eksepsi: 

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;  

Dalam pokok perkara: 

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagiannya; 

- Menyatakan pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat III dan Tergugat 

IV atas permintaan Tergugat I atas tanah dan rumah milik Penggugat 

sertipikat hak milik No. 20852 tamalanrea tanggal 27 februari 2004 tidak 

sah dan batal demi hukum; 
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- Menyatakan balik nama yang telah dilakukan Tergugat V atas sertifikat 

hak milik No. 20852 tamalanrea tanggal 27 februari 2004 tidak sah; 

- Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan sertifikat hak milik No. 

20852 tamalanrea tanggal 27 februari 2004 tersebut atas nama Penggugat 

PENGGUGAT; 

- Menyatakan pembeliaan 1 (satu) unit rumah permanen berlantai II yang 

beralamat di BTP Blok M, No. 212 RT/RW 002/002, Kelurahan Tamalanrea, 

Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan hak milik SHM Nomor : 

20582/ tamalanrea bertanggal 27-02-2004. An. PENGGUGAT,  

Oleh Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak mengikat;  

- Menyatakan segala macam surat yang ada di dalam penguasaan Tergugat-

Tergugat khususnya Tergugat I, II,III dan IV atau yang menguasai objek 

jaminan tersebut saat ini berupa sertifikat, akta jual beli / BPP, Akta 

Notaris, balik atas nama orang lain yang berhubungan dengan tanah dan 

rumah objek jaminan tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat; 

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini; 

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar           

Rp 911.000 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng; 

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;  

 Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 

45/Pdt.G/2010/PN Mks. Dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 

dengan perkara Nomor 77/Pdt/2011/PT.Mks. Tanggal 19 April 2011, dengan 

amar: 

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum pembanding I semula 

Tergugat I, pembanding II semula Tergugat III tersebut; 
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2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 45/Pdt.G/2010/PN 

Mks. yang dimohonkan banding tersebut; 

3. Menghukum pembanding semula Tergugat I dan pembanding II semula 

Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua 

tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 

(seratus lima puluh ribu rupiah);  

 Menimbang, bahwa ditingkat kasasi dengan perkara Nomor 

2479k/Pdt/2011 tanggal 25 mei 2012, putusan Pengadilan Tinggi Makassar 

dibatalkan, dengan amar: 

 Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I dan pemohon 

kasasi II: 1. PT Bank BNI Syariah dan 2. Waris winarto, se. Tersebut; 

 Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 

77/Pdt/2011/PT.Mks. Tanggal 19 april 2011 yang menguatkan putusan 

Pengadilan Negeri No. 45/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 4 Nopember 2010; 

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini; 

- Menghukum Termohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara 

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan 

sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

 Menimbang, bahwa dalam Putusan peninjauan kembali Nomor 177 

PK/Pdt/2014, Mahkamah Agung menjatukan Putusan dengan amar: 

 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan 

kembali; PENGGUGAT tersebut; 

 Menghukum Pemohon peninjauan kembali/Penggugat untuk membayar 

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 

(dua juta lima ratus ribu rupiah); 
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 Menimbang, bahwa dari putusan-putusan tersebut, meskipun pada 

akhirnya Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara, tetapi beberapa pertimbangan yang 

dikemukakan cukup relevan untuk diambil alih oleh majelis, khususnya terkait 

hal-hal yang berhubungan dengan perikatan dan perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad); 

 Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa tersebut, 

majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat 

III; 

Dalam eksepsi: 

 Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat 

error in persona karena mengajukan gugatan terhadap Direksi PT Bank negera 

indonesia (persero), menurut pendapat majelis gugatan tersebut dapat dibenarkan, 

yakni Penggugat mengajukan gugatan kepada PT Bank negera indonesia (persero) 

casu quo kantor Cabang Syariah Makassar. Adapun mengenai adanya pemisahan 

antara PT Bank Negara Indonesia (persero) dengan unit usaha syariah PT Bank 

Negara Indonesia (persero) TBK, tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi 

error in persona, lagi pula sangat boleh jadi Penggugat tidak mengetahui adanya 

pemisahan tersebut karena hanya dilakukan secara interen institusional; 

 Menimbang, bahwa dalam hal dalil Tergugat II menyatakan gugatan 

Penggugat Kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik dr. 

Pasrai kitta sebagai pemilik terakhir dari sertifikat hak milik No. 

20582/tamalanrea, menurut pendapat majelis dalil eksepsi tersebut tidak tepat. 

Dalam hal gugatan diajukan kepada Tergugat VI, itu sudah memenuhi syarat 

keabsahan gugatan, karena yang menjadi pembeli lelang objek sengketa ialah 

Tergugat VI, adapun kalau Tergugat VI menjual objek sengketa kepada pihak 
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lain, seberapapun banyak orang yang membeli sesudahnya, bukan merupakan 

sengketa ekonomi syariah, melainkan sudah merupakan perkara perdata umum. 

Kemudian daripada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621k/sip/1975 

tanggal 20 april 1975 tidak relevan sebagai dasar hukum eksepsi, karena kasus 

posisinya berbeda; 

 Menimbang, bahwa dalil Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat 

obscuur libel (kabur) karena mencampur adukan antara Wanprestasi dengan 

perbuatan melawan hukum, menurut majelis hal itu merupakan penafsiran 

Tergugat saja dalam membaca posita gugatan. Adalah sangat jelas yang menjadi 

objectum litis Penggugat ialah perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum 

dalam petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat; 

 Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III yang menyatakan Penggugat  

tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan 

perundang-undangan atau ketentuan hukum yang mana yang menurut Penggugat 

telah dilanggar oleh Tergugat III, menurut pendapat majelis dalam suatu gugatan, 

tidak menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk menyebutkan peraturan 

perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat, kewajiban Penggugat 

cukup menyebutkan fakta kejadian perkara, adapun peraturan hukumnya adalah 

ditentukan oleh pertimbangan majelis; 

 Menimbang, bahwa  dalam hal Tergugat II mendalilkan gugatan 

Penggugat ne bis in dem, majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak termasuk 

kategori ne bis in idem, karena dalam perkara Nomor 2437/Pdt.G/2016 

Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan dengan amar negatif 

"menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", maka dengan amar 

tersebut gugatan dapat diajukan kembali meskipun dengan dalil yang sama; 
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 Menimbang, bahwa majelis dapat menerima dalil Tergugat II sehubungan 

dengan eksepsi ne bis in idem - yakni apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan 

bersifat positif (Menolak atau mengabulkan) kemudian Putusan tersebut 

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem; 

Menimbang, eksepsi Tergugat III yang menyatakan Tergugat II 

bertanggungjawab atas pelelangan objek sengketa dengan mengutip pasal 7 ayat 

(1) s.d. (3) peraturan menteri keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk 

pelaksanaan lelang (disebut PMK Nomor 40/2006), menurut pendapat majelis 

Tergugat III sebagai pihak yang melakukan penjualan lelang tidak dapat 

melepaskan diri dari tanggung jawab, apabila terbukti di dalam perkara terbukti 

terdapat perbuatan melawan hukum; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

eksepsi Tergugat II dan III, ditolak; 

Dalam pokok perkara: 

 Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan ialah apakah benar 

dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 

hukum (onrechmatigedaad) yaitu dengan melakukan pelelangan atas objek 

sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat III dan IV, atas permintaan Tergugat II 

kemudian objek lelang dibeli oleh Tergugat VI dengan konversi sertifikat hak 

milik oleh Tergugat V, dan untuk kesemua rangkaian proses tersebut, apakah 

gugatan Penggugat yang menggugat pembatalan dapat dipertimbangkan; 

 Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan sebagaimana tersebut, 

bagaimana penilaian atas jawaban Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan 

seluruh rangkaian proses penjualan lelang atas objek hak tanggungan milik 

Penggugat adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; 
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 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan surat-surat bukti berupa: bukti P1 sampai dengan bukti P.23 dan 

saksi-saksi, Tergugat II telah mengajukan bukti T.2-1 sampai dengan bukti T.2-

19, dan Tergugat III telah mengajukan bukti T.3-1 sampai T.3-11; 

Menimbang, bahwa dalam menemukan hukum atas pokok permasalahan 

sebagaimana tersebut, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan referensi 

hukum tentang ekonomi syariah untuk menjadi bahan Verifikasi terhadap dalil-

dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak berperkara, sebagai berikut: 

Pasal 21 peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum 

ekonomi syariah menentukan asas-asas suatu akad: 

a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar  

dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.  

b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai 

dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat 

yang sama terhindar dari cidera-janji.  

c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang 

matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.   

d. Luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan 

perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau 

maisir; 

e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan 

para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu 

pihak.  

f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang 

setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.  
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g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak 

secara terbuka. 

h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, 

sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan 

i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi 

kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai 

dengan kesepakatan.  

j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslaahatan, tidak 

mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.  

k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh 

hukum dan tidak haram; 

 Menimbang, bahwa selain itu, majelis juga menemukan beberapa fakta 

kejadian perkara yang relevan dengan pokok sengketa; 

 Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditemukan suatu fakta kejadian 

perkara yang tidak lazim dalam suatu perikatan, yakni satu objek dijadikan 

agunan dalam dua transaksi akad. Pertama, Penggugat mengagunkan rumah 

miliknya di koperasi baitul mal wat tamwil dalam suatu akad murabahah,   

kemudian Tergugat I mengagunkan rumah milik Penggugat pada Bank BNI 

Syariah dalam suatu akad mudharabah; 

 Menimbang, fakta kejadian perkara tersebut, bahwa: 

- Pada tanggal 2 Agustus 2007 Penggugat melakukan transaksi akad 

pembiayaan murabahah dengan Tergugat I sebagaimana dalam bukti P.8 dan 

T.2-2. Adapun isi akad pembiayaan murabahah  tersebut ialah pembiayaan 

berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2007 s/d 

tanggal 1 Agustus 2012, dan diperjanjikan bahwa setiap 6 (enam) bulan 

pengembalian pokok sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta 
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pembayaran margin yang diangsur Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap 

bulan selama 60 kali, dan sebagai jaminan hutang ialah satu unit rumah 

permanen atas milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik No. 20852 

Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar; 

- Dalam waktu yang hampir bersamaan pada tanggal 2 agustus 2007 Tergugat I 

(pihak penerima pembiayaan) melakukan transaksi akad mudharabah dengan 

Tergugat II (pemimpin Cabang Syariah Makassar PT Bank BNI (persero) 

TBK sebagaimana dalam bukti T.5 dan T.2-3, dengan agunan sebagaimana 

tersebut dalam pasal 10 ayat (1) perjanjian mudharabah Nomor 

MAS/2007/270 tanggal 2 agustus 2007, di dalam akad tersebut juga 

ditegaskan bahwa pembiayaan diberikan kepada koperasi BMT al-Hijrah 

Telkom yang diikat dengan fidusia di bawah tangan senilai Rp 100.000.000 

(seratus juta rupiah); 

 Menimbang, bahwa dari fakta kejadian perkara tersebut:  

- Tergugat I menjadikan agunan barang milik Penggugat kepada Tergugat 

II, tanpa surat kuasa untuk itu; 

- Dalam akad Mudharabah Nomor MAS/2007/270 tanggal 2 Agustus 2007, 

yang melakukan perikatan hanya Tergugat I dengan Tergugat II, tanpa 

melibatkan Penggugat, padahal yang menjadi agunan adalah barang milik 

Penggugat;  

- Pembiayaan Mudharabah diberikan kepada Tergugat, bukan kepada 

Penggugat; 

 Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, majelis berpendapat 

permasalahannya bukan pada masalah penyaluran dana koperasi dari Tergugat II 

kepada Tergugat I seterusnya kepada Penggugat, tetapi lebih pada proses hukum 

akad dalam hubungannya dengan objek yang menjadi agunan. Dalam rangkaian 
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proses tersebut, adalah dipandang tidak benar perbuatan Tergugat I yang  

menjadikan agunan barang milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa surat kuasa 

untuk itu dan atau tanpa melibatkan Penggugat sebagai pihak dalam akad 

Mudharabah; 

 Menimbang, bahwa Tergugat II juga mendalilkan telah terjadi Wanprestasi 

oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang disebabkan oleh karena Penggugat 

melakukan wansprestasi terhadap Tergugat I. Majelis berpendapat dalil Tergugat 

II tersebut adalah tidak tepat, karena tidak ada kewenangan Tergugat II untuk 

menentukan adanya hubungan kausal perbuatan hukum Penggugat dan Tergugat I 

tersebut. Lagi pula yang terbukti di persidangan Penggugat tidak membayar 

angsuran kepada Tergugat I, setelah adanya somasi Tergugat II yang ditujukan 

kepada Tergugat dan tembusannya disampaikan kepada Penggugat;  

 Menimbang, bahwa somasi-somasi dan pemberitahuan lelang objek hak 

tanggungan oleh Tergugat II masing-masing:   

1. Somasi 1 tanggal 21 November 2008 No. MAS/7/1213/R (bukti T2.7); 

2. Somasi 2 tanggal 04 desember 2008 No. MAS/7/1253/a (bukti T.2.8); 

3. Somasi 3 tanggal 06 januari 2009 No. MAS/7/0004/R (bukti T.2.9) 

4. Pemberitahuan lelang  tanggal 18 maret 2009 No. MAS/7/400/R (bukti 

T.2.10)  

5. Pengosongan dan penyerahan  tanggal 18 maret 2009 No. MAS/07/401/R 

(bukti T2.11); 

Semuanya tujukan kepada Tergugat I, dan kepada Penggugat hanya diberikan 

tembusannya saja. Hal itu berarti bahwa yang diberikan somasi ialah Tergugat I 

sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, dan bukan kepada Penggugat, karena 

tidak terdapat hubungan hukum secara langsung antara Tergugat II dengan 
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Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat hanya diberikan tembusan dengan 

sebutan "cc. BPK. Muh. Ardy said"; 

 menimbang, bahwa dalam akad mudharabah antara Tergugat I dengan 

Tergugat II memang terdapat:  

- Sertifikat hak tanggungan Nomor 6713/2007 tanggal 6 Nopember 2007 (bukti 

t2.5);  

- Akta pemberian hak tanggungan No. 141/4/ht/tmr/ VIII/2007 tanggal 2 

Agustus 2007 (bukti T.2.6); 

- Perjanjian fidusia Nomor. MAS/2007/270 tanggal 02 agustus 2007 (bukti 

T.2.15); 

Akan tetapi semua bukti tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan bukti yang 

mengikat, karena sejak semula Penggugat tidak terlibat dalam akad mudharabah 

antara Tergugat I dengan Tergugat II; 

 Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara ini terdapat perbuatan 

melawan hukum (onrechmatige daad - ضد القانون) yang dilakukan oleh para 

Tergugat  sebagaimana yang di dalilkan di dalam petitum gugatan Penggugat. 

Untuk hal tersebut majelis mengambil dasar pertimbangan ketentuan  Pasal 1365 

bw. Yang  memuat persyaratan sebagai berikut : “setiap perbuatan melawan 

hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

 Menimbang, bahwa menurut teori hukum, perbuatan melawan hukum 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak 

subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si 

pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan 

lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang. 
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2. Harus ada kesalahan, baik yang dapat diukur secara objektif (pelaku adalah 

orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum) maupun subjektif 

(pelaku dapat mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya).  

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk kerugian materil 

maupun moril. 

 Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang mengagunkan barang milik 

Penggugat kepada Tergugat II tanpa surat kuasa dari Penggugat, merupakan suatu 

perbuatan yang melawan hukum, yakni menyimpang dari asas-asas akad 

sebagaimana tersebut dalam pasal 21 huruf (g) peraturan Mahkamah Agung No. 2 

tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah; 

 Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II yang melakukan transaksi akad 

mudharabah dengan Tergugat I tanpa melibatkan secara langsung Penggugat 

sampai kepada somasi dan pelelangan hak tanggungan milik Penggugat, 

merupakan penyimpangan dari asas kehati-hatian (ikhthiyathi) dan akibatnya 

merugikan hak Penggugat; 

 Menimbang, bahwa sebenarnya terbukti yang melakukan wanprestasi 

dalam perkara ini ialah Tergugat I sebagai telah dipertimbangkan di muka, tetapi 

yang menanggung beban kerugian ialah Penggugat; 

 Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum yang berlaku universal ialah 

tidak seorangpun dapat dibebani kerugian atas kesalahan yang dilakukan oleh 

orang lain (nemo commodum capere potest de injuria sua propria), maka atas 

prinsip hukum tersebut, sudah sepatutnya apabila kepentingan hukum Penggugat 

dilindungi; 

  Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing telah 

memberikan kesaksian di bawah sumpah dan kesaksian yang diberikannya satu 

sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya dapat diterima; 
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 Menimbang, bahwa menurut saksi SAKSI, terdapat kejanggalan dalam 

proses pelelangan rumah milik Penggugat, karena Tergugat II (BNI) tidak 

menerbitkan izin prinsip yang berisi persetujuan Penggugat untuk menjaminkan 

rumahnya oleh Tergugat I (koperasi al Hijrah Telkom). Saksi juga mengetahui  

Penggugat aktif membayar kredit koperasi beserta bunganya hingga bulan ke 

enam, barulah berhenti membayar kreditnya setelah koperasi al Hijrah Telkom 

(Tergugat I) mendapat somasi dari BNI Syariah, mengetahui Penggugat 

menjaminkan rumahnya pada Tergugat I, dan bukan kepada Tergugat II, saksi 

juga mengetahui somasi-somasi Tergugat II ditujukan kepada Tergugat I, dan 

bukan kepada Penggugat; 

 Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut semakin melengkapi 

bukti Penggugat, kalau Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum 

gugatan Penggugat agar "menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para 

Tergugat  adalah perbuatan melawan hukum", dapat dikabulkan; 

 Menimbang, bahwa pelelangan atas objek hak tanggungan milik 

Penggugat  yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV, meskipun secara prosedural 

telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi karena substansi 

persoalannya melawan hukum, maka pelelangan tersebut harus dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum, dan dengan demikian maka balik nama yang telah 

dilakukan oleh Tergugat IV tidak sah dan mengembalikan sertifikat tersebut atas 

nama  Penggugat, yang telah dibeli oleh Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak 

mengikat secara hukum terhadap objek rumah tersebut; 

 Menimbang, bahwa oleh karena pembelian lelang Tergugat VI atas rumah 

milik Penggugat tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, maka hak-
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hak Penggugat atas rumah tersebut harus dipulihkan sebagaimana sebelum 

diajukannya transaksi akad pembiayaan Murabahah Maupun Mudharabah; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, maka 

gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sebagaimana yang 

dipertimbangkan; 

 Menimbang, bahwa petitum gugatan agar pengadilan menghukum pula 

Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk tunduk dan patuh serta taat pada  Putusan 

ini, tidak perlu disebutkan dalam amar Putusan, karena tanpa penyebutan amar 

seperti itu, suatu Putusan pengadilan apabila telah berkekuatan hukum tetap (in 

kracht Van gewijsde) dengan sendirinya wajib ditaati oleh para pihak; 

 Menimbang, berdasarkan pasal 192 ayat (1) rbg. (reglemen hukum acara 

untuk luar Jawa dan Madura stb. 1927 No. 227), maka para Tergugat sebagai 

pihak yang kalah diperintahkan untuk membayar biaya perkara secara tanggung 

renteng yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan; 

 Mengingat, pasal 49 undang-undang No. 7 tahun 1989 (ln. 1989 No. 49 

tln. 3400 tanggal 29 desember 1989) yang telah diubah dengan undang-undang  

No. 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama (ln. 2006 No. 22 tln. 4611 tanggal 20 Maret 2006); 

 Mengingat, undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank syariah (ln. 

Tahun 2008. 

 Mengingat, undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga 

penjamin simpanan (lembaran negara Republik indonesia tahun 2004 Nomor 96, 

tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4420); 

Dari duduk perkara diatas, sampai dengan pertimbagan majelis hakim 

dalam memutuskan perkara Nomor 348/Pdt.G/2017/PA Mks. Penulis berpendapat 

berdasarkan fakta dilapangan ( Pengadilan Agama Makassar) tentang bagaimana 
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pemeriksaan kewenangan Pengadil an Agama Makassar dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah yang khusus pada perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA 

Mks sudah sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006, yang berbunyi : “yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah 

perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi 

syariah”. jadi hal ini, perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut 

pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadali dan memutuskan. 

Syahidal, menuturkan bahwa: 
“pemeriksaan tentang kewenangan Pengadilan Agama perpatokan pada 
dasar hukum yaitu undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tapi dengan 
munculnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
bahwa diundang-undang ini memberikan opsi kepada Pengadilan Negeri 
untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah maka adapula pengajuan 
opsi keMahkamah Agung dan opsi tersebut diterima, dari itu keluar 
Putusan Mahkamah konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2020 yang 
menyatakan bahwa secara mutlak kewenangan Pengadilan Agama untuk 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah”.

59
 

Putusan Mahkamah konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2020, yang 

menjelaskan pasal 55 ayat (2)  undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi penulis menemukan perkara tentang 

ekonomi syariah di pengadilan Agama Makassar yang menolak perkara tersebut 

dikarenakan, akadnya ingin diselesaikan diluar litigasi (Pengadilan Agama).  

Perkara ekonomi syariah pada dasarnya diawali dengan adanya perjanjian 

antara dua pihak atau lebih dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu 

kegiatan muamalah untuk mencapai tujuan (margin) secara bersama. Melihat dari 

duduk perkara putusan Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Mks karena ada perjanjian 

yang mengakibatkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I dan 

perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat, sehingga yang merasa 

                                                             
59 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar,  Wawancara,  Makassar,  Tanggal  3 

November 2020. 
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dirugikan mengajukan gugatan kepengadilan Agama Makassar walaupun perkara 

tersebut sudah diputuskan dipengadilan Negeri Makassar sampai pada peninjauan 

kembali, hal tersebut ditolak dengan alasan bahwa sengketa tersebut bukanlah 

kewenangan dari Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Pengadilan Agama 

Makassar. 

   Sehingga penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama 

Makassar untuk diperiksa, diadili, dan diselesaikan atau diputus dengan alasan-

alasan hukum, alat dan barang bukti yang ada. Pengajuan pertama gugatan oleh 

Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Makassar sehingga Majelis 

berpendapat gugatan Penggugat tidak termasuk kategori ne bis in idem, karena 

dalam perkara Nomor 2437/Pdt.G/2016 Pengadilan Agama Makassar 

menjatuhkan putusan dengan amar negatif yang menyatakan gugatan Penggugat 

tidak dapat diterima, kecuali gugatan tersebut bisa diterima dalil dari tergugat II 

sehubungan dengan eksepsi ne bis in idem yakni apabila putusan yang dijatuhkan 

pengadilan bersifat positif (menolak dan mengabulkan) kemudian putusan 

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.  

Syahidil, menuturkan bahwa: 
“Pemeriksaan kewenangan pengadilan agama merujuk pada pembuktian 
dalam perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks memiliki amar positif 
(menolak atau mengabulkan), sehingga perkara tersebut berhak untuk 
diperiksa, diadili, diselesaikan/diputuskan”.

60
 

Pemeriksaan kewenangan pengadilan agama Makassar terhadap kasus 

perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks sudah sesuai dengan ketentuan undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989  yang diubah menjadi undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 lalu diubah lagi menjadi undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

sebagai perubahan kedua dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan 

peraturan Mahkamah Agung. Karena hal tersebut sesuai dengan kewenangan 

                                                             
60 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar,  Wawancara,  Makassar,  Tanggal  3 

November 2020. 
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pengadilan Agama Makassar dengan perhatikan pertimbangan Majelis hakim 

yang memberikan putusan mengabulkan gugatan penggugat (amar positif), akan 

tetapi penulis berbeda pendapat dalam hal Majelis hakim yang menjatuhkan 

putusan terhadap tergugat ketiga, menurut penulis bahwa tergugat III hanya 

melaksanakan tugas pelelangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Karena yang melakukan perjanjian yaitu penggugat dan tergugat I serta tergugat I 

dan tergugat II bukan tergugat III.    

M. Yahya Harahap, menuturkan bahwa: 
“yang sah sebagai Penggugat ataupun tergugat adalah pihak yang 
langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat 
dijadikan pihak yang tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik 
sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”.

61
 

C. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah ( Nomor 384/Pdt.G/2017/ PA Mks) 

Perkembangan yang sangat pesat dibidang ekonomi syariah di Indonesia 

ditandai dengan adanya sengketa atau perkara yang terjadi di antara pelakunya. 

Maka itu dibutuhkan adanya tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, 

pada mulanya penyelesaian sengketa tersebut menjadi polemik, karena banyaknya 

lembaga yang bisa menyelesaikan perkara ekonomi syariah tersebut.  

Sehingga ada perubahan ditubuh Pengadilan Agama, yang pada mulanya 

di Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tidak ada yang membahas tentang 

kewenangan pengadilan mengenai sengketa ekonomi, baru pada perubahan 

pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ke Undang-undang Nomor 3 

tahun 2006 kemudian mengalami perubahan kedua ke Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, di pasal 49 tentang kewenangan Pengadilan Agama berhak 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara orang beragama islam. 

Kewenangan baru tersebut menjadi tantangan pangadilan Agama dalam 

menyelesaikan sengketanya, maka dibutuhkan pedoman atau dasar hukum yang 

                                                             
61 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (cet.1; Sinar Grafika, 2017) h. 114 
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jelas dalam penerapan kewenangannya. Maka sangatlah dibutuhkan landasan 

hukum seperti halnya kompilasi hukum islam.  Dengan diperluas kewenangan 

Pengadilan Agama tersebut, Mahkamah Agung membentuk tim penyusunan 

kompilasi hukum ekonomi syariah yang diketuai hakim Agung Prof Abdul 

Mannan. 

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terbitkan pada tahun 2008 

dalam bentu perma nomor 2 tahun 2008, kemudian Mahkamah Agung 

menerbitkan perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tentang tata cara penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah, kemudian di undangkan pada tanggal 29 desember 

2016 sebagai peraturan yang melengkapi penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

yang jadi hukum materiilnya.  

Perma tersebut mengatur tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah, mulai dari pendaftaran gugatan (pasal 4, pasal 7) dan pemanggilan para 

pihak (pasal 8) serta pemeriksaan dalam tahad pembuktian (pasal 11) hingga 

hakim yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memiliki setifikat 

hukum ekonomi syariah (pasal 9). hal ini bisa dilihat dari ketentuan perma Nomor 

5 tahun 2016. 

Perma tersebut begitu lama ditunggu sejak diterbitkannya Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 8 tahun lalu sebagai hukum materiil bagi 

hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai 

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Namun 

ternyata dibutuhkan waktu yang lebih lama agar huku acara sengketa ekonomi 

syariah hingga disahkan.  

Prof. Abdul Mannan, menturkan bahwa : 
“Penyusunan Perma lanjutan mengenai hukum acara bagi kompilasi 
hukum ekonomi syariah (KHES) tidak selancar penyusunan KHES”. 
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Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama 

Makassar menjadi kewenangannya dengan merujuk pada perma Nomor 14 tahun 

2016 tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. pada perkara Nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks, yang sudah diuraikan oleh penulis sebelumnya. 

Menunjukkan bahwa perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa, 

dikarenakan dengan adanya nilai dari sengketa tersebut diatas dari 

Rp.200.000.000, sehingga para hakim memberikan pertimbangan hukumnya 

sebagai berikut: 

 Menimbang, bahwa dalam menemukan hukum atas pokok permasalahan 

sebagaimana tersebut, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan referensi 

hukum tentang ekonomi syariah untuk menjadi bahan Verifikasi terhadap dalil-

dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak berperkara, sebagai berikut: 

Pasal 21 peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum 

ekonomi syariah menentukan asas-asas suatu akad: 

a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar 

dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.  

b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai 

dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat 

yang sama terhindar dari cidera-janji.  

c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang 

matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.   

d. Luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan 

perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau 

maisir; 
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e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan 

para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu 

pihak.  

f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang 

setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.  

g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak 

secara terbuka. 

h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, 

sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan 

i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi 

kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai 

dengan kesepakatan.  

j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak 

mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.  

k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh 

hukum dan tidak haram;  

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang mengagunkan barang milik 

Penggugat kepada Tergugat II tanpa surat kuasa dari Penggugat, merupakan suatu 

perbuatan yang melawan hukum, yakni menyimpang dari asas-asas akad 

sebagaimana tersebut dalam pasal 21 huruf (g) peraturan Mahkamah Agung No. 2 

tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah; 

 Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II yang melakukan transaksi akad 

mudharabah dengan Tergugat I tanpa melibatkan secara langsung Penggugat 

sampai kepada somasi dan pelelangan hak tanggungan milik Penggugat, 

merupakan penyimpangan dari asas kehati-hatian (ikhthiyathi) dan akibatnya 

merugikan hak Penggugat; 
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Mengingat, pasal 49 undang-undang No. 7 tahun 1989 (ln. 1989 No. 49 

tln. 3400 tanggal 29 desember 1989) yang telah diubah dengan undang-undang  

No. 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama (ln. 2006 No. 22 tln. 4611 tanggal 20 Maret 2006); 

 Mengingat, undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank syariah (ln. 

Tahun 2008 

Penulis melihat dan membaca pertimbangan hakim, tentang perma nomor 

2 tahun 2008. perbuatan Tergugat I yang mengagunkan barang milik Penggugat 

kepada Tergugat II tanpa surat kuasa dari Penggugat, merupakan suatu perbuatan 

yang melawan hukum, yakni menyimpang dari asas-asas akad sebagaimana 

tersebut dalam pasal 21 peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang 

kompilasi hukum ekonomi syariah. 

Perbuatan Tergugat I yang melakukan transaksi akad mudharabah dengan 

Tergugat II dengan menjaminkan serfikat milik penggugat tanpa melibatkan 

secara langsung, sampai kepada somasi dan pelelangan hak tanggungan milik 

Penggugat, merupakan penyimpangan dari asas kehati-hatian (ikhthiyathi), 

transparan dan tidak amanah yang akibatnya merugikan hak Penggugat, dari 

perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut berimbas kepada Tergugat III, IV, 

V dan VI. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yan peneleti lakukan di Pengadilan Agama 

Makassar. maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan kewenangan Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah khususnya perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks,  

sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan 

baru Pengadilan Agama yaitu tentang ekonomi syariah. Sengketa ekonomi 

syariah tersebut tidak serta merta dapat diselesaikan oleh Lembaga Pengadilan 

Agama karena dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

adanya pemberian opsi kepada Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah konstitusi 

(MK) Nomor 093/PUU-X/2020, yang menjelaskan pasal 55 ayat (2)  undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi 

penulis menemukan perkara tentang ekonomi syariah di pengadilan Agama 

Makassar yang menolak perkara tersebut dikarenakan, akadnya ingin diselesaikan 

diluar litigasi (Pengadilan Agama). 

2. Implementasi hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian perkara Nomor 

384/Pdt.G/2017/PA Mks yang sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2008 dan 

acara biasa. Melihat dari pertimbangan hakim tentang perkara Nomor 
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384/Pdt.G/2017/PA Mks yang sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2008 adanya 

ketidak hati-hatian, amanah dan transparan oleh tergugat I dan II sehingga 

mengakibat perbuatan lawan hukum. 

B. Implikasi 

Penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama 

Makassar, dari hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran untuk menjadi 

pertimbangan dan bahan diskusi nantinya, yaitu : 

1. Secara futuristik, pemeriksaan kewenangan Pengadilan Agama harus dijadikan 

perhatian, jika kewenangan tersebut menjadi timbang tindih karena adanya akad 

yang terjadi oleh para pihak. Sehingga atas dasar ini menjadi problem dan 

mencederai kewenangan absolutnya. 

2. Hukum ekonomi syariah yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008 dan 

Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang acara penyelesaian sengketa dalam bidang 

ekonomi syariah, menjadi rujukan hakim untuk melaksanakan penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah, tapi tidak bisa dipungkiri syarat untuk memeriksa, 

mengadili dan memutuskan perkara tersebut adalah hakim yang memiliki 

sertifikat hukum ekonomi syariah. maka dari itu hakim di Pengadilan Agama 

Makassar harus memiliki sertifikat tersebut sebagai syarat untuk menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah.  
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