
 

 

 

Sistem Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 

1848/Pdt. G/2019/PA Mks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 

Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

pada Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

ASWAR  

11000116041 

 

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2020 



 

 

i 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Aswar 

NIM   : 11000116041 

Tempat/Tgl Lahir : Piceng Pute, 12 Maret 1996 

Jurusan  : Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas  : Syariah dan Hukum 

Alamat   : JL. Poros Bone-Wajo, Desa Welado, Kec.Ajenggale. 

Judul :Sistem Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan 

Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks) 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

besar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaian atau keseluruhan, 

maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.  

    Makassar, 05 Februari 2021 

 Penyusun    

                                                                                                                                            

ASWAR  
   11000116041  

 

 



 

 

ii 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

Skripsi yang berjudul “Sistem Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA Mks)" yang ditulis oleh. Nama: Aswar. Nim: 11000116041. 

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan 

dipertanggungjawabkan pada Sidang Munaqasyah yang diselenggarakna pada hari 

senin. 8 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, 

UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan. 

Samata, 8 Februari 2021 

DEWAN PENGUJI 

Ketua   : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc.,M.Ag (    ) 

Sekertaris  : Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M. Ag   (    ) 

Munaqisy I  : Ashar Sinilele, S. H., M. H    (      ) 

Munaqisy II  : Muhammad Anis, S. Ag., M. H   (    ) 

Pembimbing I  : Dr. Hamsir, S. H., M.H    (    ) 

Pembimbing II : Drs. Hadi Daeng Mapuna, M. Ag   (    ) 

Diketahui oleh 

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar 

 

                                                             

 

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag 

Nip: 195612311987031002 



 

 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

حِين ٌٱِلرَّ حۡوََٰ  بسِۡوِٱللَّهِٱلرَّ

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah 

Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga 

akhir zaman, amin ya rabbal aalamiin. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 

penghargaan kepada kedua orangtua tercinta, Almarhum Ayahanda Anwar, dan 

Ibunda Harmawati dan juga seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan 

pengorbanaan serta doa-doa demi kesuksesan penulis hingga diakhir study. Selain itu, 

penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makasssar. 

2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Ashar Sinilele, S.H.,M.M., M.H, dan Muhammad Anis, S.Ag., M.H, selaku 

Ketua dan Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi, serta tak lupa penulis 

menghaturkan terima kasih kepada staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.  



 

 

iv 

 

4. Dr. Hamsir, S.H., M.Hum dan Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag, selaku 

Pembimbing I dan II yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis 

dalam perampungan penulisan skripsi sampai tahap penyelesaian. 

5. Ashar Sinilele, S.H.,M.M., M.H., dan Muhammad Anis, S.Ag., M.H, selaku 

Penguji I dan II penyusun yang telah memberikan banyak pelajaran dan petunjuk 

berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Para Dosen, dan Karyawan Karyawati fakultas Syariah dan Hukum yang 

memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung. 

7. Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, yang secara konkrit 

memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung selama 

penelitian. 

8. Dan yang sangat terpenting skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua 

Orang tua yang tercinta, Almarhum Ayahanda Anwar, Ibunda Harmawati 

sebagai ungkapan terima kasih yang terbesar-besarnya atas kasih sayang dan 

segala dukungan dari segi materil dan non materil. 

9. Adinda Husnul Khatimah, S.H, yang selalu memberikan segala dukungan dan 

motivasi dari awal penyusunan skripsi hingga akhir penyusunan. 

10. Sahabat dan teman-teman pemyusun dari Jejak Aksara, Akmal, Alim, Fahmi, 

Zulkarnain, Zulkifli, Yusuf, Hendri, Rizaldi, serta kakanda Zulfikar maulana, 

S.H, yang menjadi teman diskusi.   



 

 

v 

 

11. Teman-teman seperjuangan HES 2016 (TITEL), Anak-anak Sekret dan  teman-

teman yang lain tidak sempat disebutkan namanya, terima kasih memberikan 

saran dan semangatnya kepada penyusun. 

 Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, akan 

tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

Semoga Allah swt senantiasa membalas amal baik kepada semua pihak atas 

do‟a, nasehat, dukungan serta tenaga yang telah diberikan. 

Demikian yang dapat penyusun sampaikan, besar harapan penyusun skripsi 

ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat banyak 

ketidak sempurnaan. Olehnya, penyusun menerima kritik dan saran pembaca yang 

bersifat membangun, sehingga menjadi acuan penulis agar lebih baik lagi di 

penulisan selanjutnya. 

Wassalamu Alaikum Wr.Wb. 

 

Gowa, 15  Desember 2021 

Penyusun, 

 

ASWAR 

NIM: 11000116041  



 

 

vi 

 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i 

PEDOMAN TRANSLITERASI ............................................................................. viii 

ABSTRAK ............................................................................................................ xiv 

BAB I ....................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN .................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ...................................................... 7 

C. Rumusan Masalah ..................................................................................... 9 

D. Kajian Pustaka dan Kajian Penelitian Terdahulu ..................................... 9 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................ 11 

BAB II .................................................................................................................... 13 

TINJAUAN TEORITIS .......................................................................................... 13 

A. Tinjauan Umum Pembuktian .................................................................. 13 

B. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah .......................................... 25 

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah............................. 31 

BAB III ................................................................................................................... 35 

METODE PENELITIAN ........................................................................................ 35 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ..................................................................... 35 

B. Pendekatan Penelitiaan ........................................................................... 35 

C. Sumber Data ............................................................................................ 36 

D. Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 36 

E. Instrumen Penelitian ............................................................................... 37 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................................ 37 

BAB IV .................................................................................................................. 38 

HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................... 38 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ....................................................... 38 

B. Analisis Pelaksanaan Sistem Pembuktian Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah Dalam Penjatuhan Perkara Putusan Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA.Mks ................................................................................... 44 



 

 

vii 

 

C. Ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan Terkait Sistem 

Pembuktian dalam Sengketa Ekonomi Syariah ................................................. 68 

BAB V .................................................................................................................... 78 

PENUTUP .............................................................................................................. 78 

A. Kesimpulan .............................................................................................. 78 

B. Implikasi Penelitian ................................................................................. 80 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

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) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط



 

 

ix 

 

 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 ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 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. 
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah A A اََ

 Kasrah I I اَِ

َُ  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 

 يََ

 

fatḥahdan yā‟ 

 

Ai 

 

a dan i 

 

 ىىََْ

 

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 : 

    



 

 

xi 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

َٖ | ...اَ ...  

fatḥahdan alif 

atauyā‟ 

Ā a dan garis di atas 

ٖ kasrah danyā‟ I i dan garis di atas 

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىٕ

 

4. Tā‟ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

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 ٖber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

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. 
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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 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   :    ASWAR 

Nim   :    11000116041 

 

Judul : Sistem Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 

1848/Pdt. G/2019/PA. Mks) 

____________________________________________________________________ 

 Penelitian ini berjudul “Sistem Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 

1848/Pdt. G/2019/PA. Mks).” dengan pokok masalahnya adalah pelaksanaan sistem 

pembuktian dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dalam perkara Putusan 

Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks.  

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 sistem pembuktian dalam sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sen gketa 

ekonomi syariah khususnya perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA Mks, Proses sistem 

pembuktian pada menganut adanya keharusan mengahadirkan Alat-alat bukti yang 

sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 

RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada 

prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan 

dengan preponderance of evidence (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-

alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti surat dikategorikan 
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sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi menjadi dua macam : akta dan surat-surat lain 

yang bukan akta. Akta dibedakan menjadi : akta otentik dan akta dibawah tangan. 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa ekonomi Syariah 

yang dilakukan oleh terlawan I dalam putusan nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. telah 

sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan pelawan adalah 

perbuatan wanprestasi, perbuatan terjadi penunggakan pembayaran angsuran, yang 

jumlah tunggakan sampai bulan April 2019 dari terlawan I sebesar Rp 96.108.141.3, 

sebagaimana pada surat peringatan III tanggal 23 April 2019. Maka hakim 

berkeyakinan bahwa terlawan I secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

wanprestasi, bahwa berdasarkan Pelawan dan Terlawan I, akad pembiayaan yang 

telah disepekati antara Pelawan dan Bank BRI Syariah sebagamana bukti (P3) 

Pelawan dan bukti (TL9) Terlawan, terbukti Pelawan wanprestasi, Pelawan terjadi 

penunggakan pembayaran. Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang 

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Perlawanan pelawan 

dinyatakan ditolak. Proses pengambilan putusan dalam Putusan Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. bahwah putusan majelis hakim sudah tepat karena sistem 

pembuktian yang telah di ajukan sudah sesuai dengan pasal-pasal tentang pembuktian 

baik dalam hukum acara perdata dan hukum islam yang ada. 

Sistem Pembuktian dari penelitian ini adalah bagi mahasiswa di Fakultas 

Syariah dan Hukum yang terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

diharapkan menumbuhkan daya minat dalam mengkaji Sistem Pembuktian di 

Pengadilan Agama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat 

dikembangkan, bagi lembaga pengadilan agama Makassar memotivasi dalam 

menguasai ekonomi syariah sehingga bisa memiliki setifikat hukum ekonomi syariah 

sebagai syarat dalam penyelesesain sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di 

pengadilan Agama Makassar.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah pembentukan lembaga hukum Islam di Indonesiatelah mengalami 

banyak tantangan, hal ini disebabkan banyaknya pihak yang mengkhawatirkan jika 

hukum Islam itu benar-benar ditegakkan. Karena itu, berbagai cara mereka lakukan 

pada intinya ingin menghapus berlakunya nilai-nilai hukum Islam dan 

menghindarkan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Puncak 

kontropersi itu terjadi pada disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah mendapat perubahan dua kali beberapa waktu yang lalu. 

Namun, bagaiamanapun pada kenyataannya lembaga hukum tersebut, tetap eksis 

meskipun masih terus dalam tahapan penyempurnaan.
1
 

Dalam mengatur berbagai perikehidupan, diperlukan suatu peraturan yang 

dibuat, disepakati, dan ditaati oleh manusia atau sekelompok orang. Peraturan-

peraturan yang dibuat itu, umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau 

Undang-Undang. Undang-undang pada suatu Negara atau tempat selalu berubah dari 

generasi ke generasi lainnya, baik secara teoritis maupun secara empiris yang terjadi 

pada kehidupan masyrakat.
2
 

                                                
1Darussalam Syamsuddin, Transpormasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal 

Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.1, 2015, h.3. 
2Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2018), h. 1. 
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Sistem Pembuktian dalam peradilan Agama, akan mengahasilkan putusan yang 

adil, karena memakai sistem Syariah dan dasar hukum dari Al-Qur‟an, Hadits dan 

Ijtihad para ulama dan mempunyai asas-asas yang mengatur perikehidupan, apalagi 

dalam hal sengketa ekonomi tentu akan memeberika putusan yang adil sebagaimana 

Allah memerintahkan hambahnya berbuat adillah kepada sesamamu, sebagamana 

yang telah di cantunkan QR. Ath-Thalaq 65 : 2   

ْ٘ عَذلٍْ يِّ  َٔ ا رَ ْٔ ذُ ِٓ اشَْ َّٔ فٍ  ْٔ عْشُ ًَ ٍَّ تِ ُْ ْٕ ْٔ فاَسِلُ فٍ اَ ْٔ عْشُ ًَ ٍَّ تِ ُْ ْٕ ٍَّ فاَيَْسِكُ ُٓ ٍَ اجََهَ ٕا فاَِراَ تهََغْ ًُ ْٛ الَِ َٔ ُْكىُْ 

ٍْ َّٚتَّ  يَ َٔ خِشِ ەۗ  وِ الْْٰ ْٕ انَْٛ َٔ  ِ ٍُ تاِلِلّه ٌَ ٚؤُْيِ ٍْ كَا ّٖ يَ عَعُ تِ ْٕ ِ ۗرٰنِكُىْ ُٚ ادجََ لِِلّه َٓ ّٗ يَخْشَجًا   انشَّ َ َٚجْعمَْ نَّ  كِ اللّٰه
 

Terjemahnya: 
Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara 
baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena 
Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, 
niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

3
 

 

  Ketentuan ayat diatas, terutama dengan kalimat  “dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu 

karena Allah”, terlihat bahwa dalam sengketa harus ada persaksian, dua orang saksi 

atau alat bukti dan harus adil dalam memberikan kesaksian itu. 

Sehingga dalam sistem pembuktian dapat memberikan keadilan yang baik, jadi 

berbisnis atau bertansaksi ekonomi dapatlah di selesaikan di pegadilan Agama secara 

efektif.   

Dalam hukum Islam dan Peradilan Agama, pusat perhatian akan ditunjukan 

pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Sistem hukum 

                                                
3Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.591 
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Indonesia, sebagai akibat perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut 

demikian karena sampai sekarang di Negara Republik Indonesia berlaku beberapa 

sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum itu adalah 

sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat.
4
 

Keberadaan lembaga Peradila Agama telah diakui sejak lama. Pemerintahan 

Belanda membentuknya dengan Staatblad (LN) 1882 No. 152 jo Staatblad 1937 

untuk Peradilan Agama di Jawa dan di Madura, Staatblad 1937 No. 638 dan 639 di 

Kalimantan Selatan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk 

Peradilan Agama untuk selain Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan dengan 

peraturan pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957. Akan tetapi, dalam peraturan-

peraturan tersebut tidak diatur tentang Hukum Acara mengenai tatacara memeriksa, 

megadili, dan menyelesaikan perkara. Sehingga para Hakim Peradilan Agama 

mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fikih yang dalam 

penerapannya berbeda antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan 

Agama yang lain.
5
  

Pengadilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil yang 

terikat dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-

undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sumber hukum formil adalah 

sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, 

                                                
4Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah  (Cet. 

I; Jakarta:  Sinar Grafika 2017)., h, 1 
5Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada,2013).,h. 1-2 
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hukum yurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai 

hukum positif. Kewenangan memeriksa, pemutuskan dan menyelesaikan perkara 

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam merupakan 

tanggungjawab Pengadilan Agama yang didasari atas kewenangan relatif dan 

kewenangan absolut.
6
 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

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

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

syari'ah.
7
 

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat 

sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, 

konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan 

kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing 

pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan 

sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya 

terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan 

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
8
   

                                                
6Andi Intan Cahyani, Pengadilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di 

Indonesia, jurnal Peradilan dan Hukum Keluargaan Islam, Vol.6, No. 1, 2019, h. 119-132 
7Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama. 
8Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama  

(Cet; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)., h. 1. 
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Pada dasarnya, dalam memeriksa perkara, setelah acara replik dan duplik 

(jawab berjawab/ bantah berbantah) berakhir Majelis Hakim sudah dapat menimbang 

apakah gugatan dapat diterima untuk diberi putusan akhir, yaitu ketika seluruh dalil-

dalil gugatan sudah jelas, diakui atau tidak disangkal lawan. Tetapi, jika dalil-dalil 

gugatan masih belum jelas maka diperlukan pembuktian, Ketua Majelis akan 

menentukan pihak yang harus menghadirkan bukti melalui putusan sela.
9
 

Bukti yang diajukan oleh pihak berperkara tidak semuanya mempunyai nilai 

yang mengikat. Dari bukti tersebut, bisa terjadi hakim tidak diharuskan menganggap 

bukti tersebut sebagai suatu yang mengikat dirinya dalam menemukan kebenaran 

materiil. Dari bukti yang tidak mempunyai nilai yang mengikat ini antara lain adalah 

bukti saksi, keterangan yang diberikan oleh parah saksi tidak mengharuskan hakim 

mengambil alih kesaksian itu sebagai suatu kebenaran, hakim mempunyai kebebasan 

untuk menilai kesaksian itu.
10

 

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang 

dialami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir 

tidaklah berupakan kesaksian. Keterangan saksi itu harus diberikan secara lisan dan 

peribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan serta tidak 

boleh dibuat secara tertulis.
11

   

                                                
9Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. I., Jakarta: PT.Rajagrafindo 

Persada, 2013)., h. 54.  
10Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah  (Cet. 

I,  Jakarta:  Sinar Grafika 2017).,h, 109.  
11Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, 

h,111 
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Hukum dan keadilan pada hakikatnya dua hal yang penting yang seyogiannya 

bertautan, dimana yang satu merupakan/condition sine koqua non bagi yang lainnya. 

Hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan, sebaliknya keadilan harus menjadi 

jiwa roh hukum. Hanya konsep demikian dapat memproduk integrasi yang dapat 

menciptakan persejawaan antara hukum dan keadilan, sehingga dalam penegakannya 

tidak dapat lagi dideteksi yang mana hukum dan yang mana keadilan. Ketika 

menegakkan hukum demikian niscahya keadilan secara otomatis terwujudkan, 

sebaliknya ketika keadilan diwujudkan pada saat bersama hukum tegak dengan 

sendirinya.
12

 

Sengketa ekonomii syariah merupakan suatu persengketaan antara dua belah 

pihak yang terjadi diantara pelaku usaha atau nasabah yang didasarkan oleh prinsip-

prinsip syariah atau undang-undang tentang ekonomi syariah, dimana dalam  

ekonomi syariah merasa ada satu kerugian antara pihak. 

Ketika seseorang yang mengambil hak orang lain, melakukan perjanjian atau 

akad dan telah melangar perjanjian tersebut, harus di buktikan di muka sidang dengan 

sesuai peristiwa yang terjadi agar adanya alat bukti yang dapat menyakini Majelis 

Hakim, baik terhadap nasaba maupun perusahan dalam sengketa Ekonomi syariah. 

                                                
12Marillang, Menimbang Paradikma Keadilan Hukum Progresif, Jurnal Konsitusi, 

Vol.14, No.2, 2017, h. 117 
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Sistem pembuktian dalam sengketa ekonomi syariah di muka sidang sangat 

penting dalam persidangan termasuk surat keterangan, akad perjanjian dan saksi yang 

menyangkut dengan peristiwa sebagai alat bukti. 

Adapun sistem pembuktian dalam persidangan sengketa ekonomi syariah 

ada dugaan tidak  menunjukan sistem pembuktian yang baik atau tidak berjalan 

sesuai sistem pembuktian hukum Islam, begitupun dalam kasus putusan Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA.Mks di duga belum berjalan sesuai sistem pembuktian 

hukum islam, sebagaimana tujuan hukum, kepastian, kemanfaat dan keadilan. 

Oleh karena itu menarik untuk diteliti, khususnya dalam kasus putusan Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berinisiatif untuk 

menuangkan sebuah penulisan berbentuk skripsi dengan judul “Sistem 

Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA. Mks).”  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

a. Sistem pembuktian  

b. Sengketa ekonomi syariah  
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2. Deskripsi fokus  

a. Sistem suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang 

dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, 

atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
13

 

b. Pembuktian adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab 

pembuktian merupakan atau menentukan jalannya suatu perkara dalam 

sidang
14

 

c. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; 

pertengkaran; perbantahan.
15

 

d. Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan 

pemakaian barang-barang serta kekayaan.
16

 

e. Syariah adalah merupakan jalan hidup muslim yang memuat 

ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa 

larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan 

kehidupan manusia.
17

 

 

 

 

                                                
13Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
14Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah  (Cet, 

I; Jakarta: Sinar Grafika 2017).h, 106 
15 Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
16 Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
17 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana Sistem penarapan pembuktian 

dalam persidangan pada penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah ? 

Dari pokok masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam sub-sub masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi Syariah dalam perkara Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks ? 

2. Bagaimana ketentuan hukum Islam dan perundang-undagan terkait sistem 

pembuktian dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah ? 

D. Kajian Pustaka dan Kajian Penelitian Terdahulu 

a. Dr. Mardania “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah 

Syar’iyah” buku ini membahas mengenai pembuktian dan mekanisme 

pembuktian dalam hukum acara perdata Hakim dalam memeriksa 

perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan 

hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan atau memperkuat kesimpulan hakim dengan syrat-syarat 

bukti yang sah. 

b. Anshoruddin  “Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan 

Hukum Positif” buku ini membahas mengenai pembuktian dalam 

hukum islam dan hukum positif yang mencakup pengertian pembuktian, 
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dasar hukum pembuktian, dan kewajiban pembuktian. Selain itu buku 

ini juga memaparkan macam-macam alat bukti dalam hukum islam dan 

hukum positif serta buku ini juga mengidentifikasi perbedaan dan 

persamaan hukum pembuktian dan alatalat bukti menurut hukum islam 

dan hukum positif.  

c. Aris Bintania “Hukum Acara Peradilan Agama” buku ini membahas 

mengenai pembuktian dan alat bukti keterangan saksi, alat-alat bukti 

yang dapat dikemukakan di muka sidang terdiri dari: Alat bukti surat, 

saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi 

ahli, pembukuan dan pengatahuan hakim. 

d. Dr. Drs. H. Amran Saudi, S.H.M.M “Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah Teori dan Peraktik” laju dinamika perkembangan lembaga 

keuagan syriah dewasa ini antara lain disebabkan oleh karena lembaga 

keuangan ini memiliki berbagai keistimewaan satu di antaranya yakni 

konsep kebersamaan. Orentasi kebersamaan ini menjadikan lembaga 

keuangan syariah ini eksis sebagai pengganti system bunga. Sejalan 

dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuagan syriah tersebut, 

membuat berbagai sengketa di lembaga keuangan syariah pun semakin 

meningkat. Buku ini secara komprehnsif menerangkan detail 

penyelesaian sengketa ekonomi syriah. 

e. Suryanti Dzuluqy “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara 

Litigasi” pemerintah mendukung perkembangan ekonomi syariah, hal 
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tersebut perluh diapriasi. Adapun regulasi pengakuan terhadap prinsip 

ekonomi syariah di atur dalam Undang-undang. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk:   

1) Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana sistem penarapan pembuktian sebagai 

alat bukti dalam sengketa ekonomi syariah pada perkara Putusan 

Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. 

2) Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengatahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

pembuktian ketarangan saksi dalam sengketa ekonomi syariah 

pada perkara Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan 

mahasiswa hukum khususnya mngenai pembuktian dalam sengketa 

ekonomi syariah.  

b. Dapat memberikan masukan atau gambaran kepada masyarakat 

bagaimana hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan yang 

sering terjadi dalam hubugan antara manusia. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam 

persidangan  menghadirkan saksi, atau alat bukti dalam sengketa 
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ekonomi syariah sehingga tidak menghilangkan hak konstitusional 

seorang terdakwa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Pembuktian 

1. Pengertian Pembuktian 

Pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab pembuktian 

merupakan atau menentukan jalannya suatu perkara dalam sidang. Yang harus 

dibuktikan adalah apa yang dikemukakan pengugat itu dibantah oleh tergugat. 

Apakah yang dibantah, tidak perluh dibuktikan. Dan yang harus dibuktikan adalah 

sesuatu yang belum jelas, seperti ada sesuatu benda berada di tangan seseorang, 

tibah-tibah datang seorang lain barang itu kepunyaannya. Dalam hal itu orang yang 

tibah-tibah mengaku, bahwa barang itu kepunyaannya, maka ia harus membuktikan 

bahwa barang itu benar kepunyaannya, sebab barang yang menjadi sengketa tadi 

belum jelas kepunyaannya. Bila dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemiliknya, 

maka barulah ia berhak memiliki barang itu dan yang harus membuktikan adalah 

seseorang yang menuntut sesuatu hal atau mengingkari sesuatu hal atau peristiwa 

kejadian.
18

 

Pembuktian yang biasa dipersamakan dengan bayyinah dalam perspektif al-

Qadha, lalu kita mengertikan bahwa bayyinah itu hanya sama dengan syahadah, maka 

alat bukti yang dapat menguatkan gugatan (penuntutan) adalah hanya kesaksian. 

                                                
18Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah  

(Cet., I; Jakarta: Sinar Grafika.2017)., h. 106-107 
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Padahal yang dimaksud oleh hadits, hendaknya sis penggugat (penuntut) 

mengemukakan argumentasi yang dapat membenarkan dan menguatkan gugatanya. 

Berdasarkan argumentasi tersebut diharapkan hakim dapat memutuskan perkaranya 

secara adil dan benar.
19

 

Jika dilihat dari kepentingan para pihak, pembuktian adalah usha untuk  

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang 

pengadilan, jadi parah pihaklah yang aktif berusaha mencari, menghadirkan, dan 

mengetengahkannya di muka sidang. Hakim mempertimbangkan secara logis 

kebenara suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, asas 

legalitas, untuk menghasilkan putusan yang benar dan adil.
20

 

Pada perinsipnya, hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan 

mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan 

dan memperoleh alat bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, serta 

kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Riduan Syahrani memberikan 

pengertian bahwa pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut 

hukum kepada hakim yang memeriksa sutu perkara guna memberikan kepastian 

hukum tentang kebenara peristiwa yang dikemukakan. Sementara R.Subekti 

mendefinisikan pembuktian merupakan kegiatan meyakinkan hakim mengenai 

                                                
19Jamal Jamil, Pembuktian di Pengadilan Agama, Jurnal Peradilan dan Hukum 

Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1, 2017, h. 25-39, (Diakses pada tanggal 31 Januari 2021). 
20Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan  Agama  (Cet . I; Jakarta:  PT. Rajagrafindo 

Persada 2013)., h. 55. 



15 

 

 

 

kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan yang hanya di 

perlukan dalam perdengketaan perkara di muka hakim atau pengadilan.
21

 

Sebagai penyelenggara peradilan, hakim dipersyaratkan memiliki inte-gritas 

baik, jujur, professional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini dimaksudkan 

agar hakim dalam melaksanakan tugas  yudisialnya mampu melahirkan putusan yang 

adil dan benar menurut rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu pula, hakim 

dituntut berperan aktif melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara, menyimak 

dan meneliti secara saksama pernyataan, bukti-bukti, dan fakta-fakta persidangan, 

serta indicator penting lainnya, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan yang 

tepat dari setiap perkara yang diperiksanya.
22

 

Hukum dan peradilan merupakan dua aspek yang sangat dibuthkan dalam 

membinah kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kaidah atau aturan yang harus 

dipatuhi sedang  peradilan adalah sarana penyelesaian sengketa atau pelanggara 

hukum. Dengan demikian keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat 

dipisahkan satu sama lain.
23

 

                                                
21Rahman Amin, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata  (Cet., I; 

Jakarta: Deepublish 2020)., h. 2.  
22

Abdul Halim Talli, Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam 

Pemeriksaan Perkara, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan,  Vol. 3, No.1, 2014, h. 1-15, 

(Diakses pada tanggal 30 Januari 2021 ). 

23 Hadi Daeng Mampuna, Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode 

Awal, Jurnal Peradilan dan Hukum Kelurga Islam,  Vol. 2, No. 1, 2016, h. 94-105, (Diakses 

pada tanggal 31 Januari 2021 ). 
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Alat pembuktian yang sah bagi kepemilikan hak atas tanah adalah dalam 

bentuk sertifikat ha katas tanah. Sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur 

(untuk pendaftaran sistemik) atau gambar situasi (untuk pendaftaran tanah sporadik) 

yang dijahit menjadi satu dan bentuknya ditetapkan oleh menteri.  Dengan demikian 

maka dapat dikatakan apabila suatu hak atas tanah tersebut mempunyai sertifikat 

sebagai tanda bukti haknya. Sebaliknya apabila suatu ha katas tanah belum 

mempunyai sertifikat berarti tanah tersebut didaftarkan sebagaimana yang diwajibkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24

 

2. Sistem atau Teori Pembuktian 

Sistem pembuktian pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dapat 

dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagamana alat bukti 

dipergunakan serta bagamana hakim harus membentuk keyakinannya di depan 

sidang pengadilan. 

 Di dalam teori atau sistem pembuktian di kenal dua sistem yaitu:  

a. Sistem pembuktian Positif  

- Sistem pembuktian positif  (positief wetelijk) sistem pembuktian yang 

meyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang di tentukan 

oleh Undang-undang. 

- Seseorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak 

pidana hanya didasarkan alat bukti yang sah. 

                                                
24Basyirah Mustarin, Penyelesaian Sengketa Ha katas Tanah Bersertifikat dan Tidak 

Bersertifikat, Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol.4 No.2, 2018, h.397-412. 
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- Alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang penting. Keyakinan 

hakim sama sekali diabaikan. 

- Pada pokoknya apabilah seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara 

pembuktian dan alat bukti yang sah, yakni yang di tentukan oleh Undang-

undang maka terdakwa bisa dikatakan bersalah dan harus dipidana. 

- Seorang hakim laksana robot yang menjelankan Undang-undang. Namun 

demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim berusaha 

membuktikan kesalahan terdakwa tanpa di pengaruhi oleh nuraninya 

sehingga benar-benar objektif. Artinya, menurut cara-cara alat bukti yang 

di tentukan oleh Undang-undang. 

- Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh 

karena itu, sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara 

perdata.
25

 

b. Sistem pembuktian Negatif 

Sistem pembuktian negatif  (negatief wettelijk) sangat mirip dengan 

sistem pembuktian conviction in raisone. Hakim mengambil keputusan salah 

atau tidaknya seorang terdakwa terikar oleh alat bukti menurut Undang-undang 

dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal 

cara membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: 

                                                
25Afitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana,Perdata dan Korupsi di 

Indonesia  (Cet., I; Jakarta: Raih Asa Sukses 2011)., h. 28.   
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-  Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah di tetapkan oleh 

Undang-undang. 

- Negatief : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan 

bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.
26

 

3. Pembuktian dalam Hukum Islam 

Alat bukti menurut hukum Islam sama dengan alat bukti perdata. Letak 

perbedannya terletak pada fungsi alat bukti sumpah (yamin) dalam hukum islam 

pengakun pada hukum perdata. Alat bukti hukum islam sumpah alat bukti yang 

berdiri sendiri (mutlak) dan mengikat bukti yang terkait (sumpah li;an) tanpa disertai 

petunjuk lainnya. Adapun terkait hukum perdata sumpah salah satu pengakuan yang 

menegaskan adanya pengaduan atau gugatan, sertah sumpah tersebut harus disertai 

petunjuk lainnya. Seperti adanya kartu nama seseorang. Dalam hukum Islam syarat-

syarat saksi serta jumlah merekan sudah jelas untuk masing-masing perkara, 

sedangkan dalam hukum perdata berat tidak ditentukan demikian.
27

 

Peranan hakim Peradilan Agama dalam penerapan hukum Islam adalah 

sebagai alat untuk menjaga keselerasan komponen-komponen hukum lain, secara 

fungsional. Dengan kata lain, tegaknya hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan 

                                                
26 Afitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana,Perdata dan Korupsi di 

Indonesia (Cet., I; Jakarta: Raih Asa Sukses 2011)., h. 29. 
27Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesi  (Cet,V; Depok: Prenadamedia 

Group 2018)., h. 85  
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peranan hakim Pengadilan Agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan 

kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertipan dan kepastian hukum di Masyarakat.
28

 

Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi lelaki) atau 

syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya 

menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saksi yang dimaksudka manusia 

hidup.
29

Dasar alat bukti saksi menurut Islam QS. Al-Baqarah/2 : 282 

َُْٛكُىْ  نَْٛكْتةُْ تَّ َٔ  ُِۗ ْٕ ٗ فاَكْتثُُ ًًّ سَ  اجََمٍ يُّ
ٍٍ انِٰٰٓٗ ْٚ ُْتىُْ تِذَ ا اِراَ تذَاََٚ ْٰٕٓ ٍَ اٰيَُُ ْٚ ا انَّزِ َٓ ٰٓاَُّٚ لَْ َْٚبَْ ٰٚ َٔ  كَاتةِ   تاِنْعَذلِْ  

ِّ انْ  ْٛ ْ٘ عَهَ هِمِ انَّزِ ًْ نُْٛ َٔ ُ فهََْٛكْتةُْْۚ  ُّ اللّٰه ًَ ا عَهَّ ًَ ٌْ َّٚكْتةَُ كَ ْٛـًٔاۗ كَاتةِ  اَ ُُّْ شَ لَْ ٚثَْخَسْ يِ َٔ  ّٗ َ سَتَّ نْٛتََّكِ اللّٰه َٔ حَكُّ 

نُِّٛ  َٔ هِمْ  ًْ َٕ فهَُْٛ مَّ ُْ ًِ ُّٚ ٌْ ْٛعُ اَ ْٔ لَْ َٚسْتطَِ ْٛفاً اَ ْٔ ضَعِ ا اَ ًٓ ْٛ ِّ انْحَكُّ سَفِ ْٛ ْ٘ عَهَ ٌَ انَّزِ ٌْ كَا ّٗ تاِنْعَذْلِۗ فاَِ

جَانِكُىْْۚ  ٍْ سِّ ٍِ يِ ْٚ ْٛذَ ِٓ ا شَ ْٔ ذُ ِٓ اسْتشَْ اءِ  َٔ ذََۤ َٓ ٍَ انشُّ ٌَ يِ ْٕ ٍْ تشَْضَ ًَّ ٍِ يِ ايْشَاتَٰ َّٔ ٍِ فشََجُم   ْٛ َاَ سَجُهَ ْٕ ٌْ نَّىْ َٚكُ فاَِ

 ًُ لَْ تسَْـَٔ َٔ ا ۗ  ْٕ اءُ اِراَ يَا دعُُ
ذََۤ َٓ لَْ َْٚبَْ انشُّ َٔ  ٖۗ ا الْْخُْشٰ ًَ ُٓ شَ اِحْذٰى ا فتَزُكَِّ ًَ ُٓ ٌْ تضَِمَّ اِحْذٰى ُِ اَ ْٕ ٌْ تكَْتثُُ ا اَ ْٰٕٓ

ْٛشًا  ٰٓ صَغِ ا اِلَّْ ْٰٕٓ ٰٓٗ الََّْ تشَْتاَتُ َٰ ادَْ َٔ ادجَِ  َٓ وُ نِهشَّ َٕ الَْ َٔ  ِ ُْذَ اللّٰه ۗ رٰنِكُىْ الَْسَظُ عِ ّٖ  اجََهِ
ْٛشًا انِٰٰٓٗ ْٔ كَثِ ٌَ تِجَاسَجً اَ ْٕ ٌْ تكَُ  اَ

ا  ْٰٓٔ ذُ ِٓ اشَْ َٔ اۗ  َْ ْٕ ْٛكُىْ جُُاَح  الََّْ تكَْتثُُ ْٛسَ عَهَ َُْٛكُىْ فهََ ا تَ َٓ ََ ْٔ ْٚشُ لَْ حَاضِشَجً تذُِ َّٔ سَّ كَاتةِ   لَْ ٚضَُاَۤ َٔ اِراَ تثَاََٚعْتىُْ   

ُ تِكمُِّ  اللّٰه َٔ  ۗ ُ كىُُ اللّٰه ًُ ٚعُهَِّ َٔ  ۗ َ اتَّمُٕا اللّٰه َٔ  تِكُىْ ۗ 
ق   ْٕ ّٗ فسُُ ا فاَََِّ ْٕ ٌْ تفَْعهَُ اِ َٔ ْٛذ  ەۗ  ِٓ ْٛى  شَ ءٍ عَهِ ْٙ  شَ

Terjemahnya : 
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu 
yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di 
antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah 
dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya 
sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah 
(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya 

                                                
28Nur Aisyah, Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapa Hukum Islam di 

Indonesia, Jurnal Peradilan dan Hukum Keluargaan Islam, Vol. 5, No.1, 2018, h.73-92. 
29Rohian A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet, I; Jakarta: Rajawali Peres 

2015).,h. 159 



20 

 

 

 

mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di 
antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki 
dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para 
saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. 
Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya ,baik (utang itu) 
kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 
menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, 
kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah 
saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau 
dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), 
sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, 
Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu .

30
 

 
Alat bukti bukti dalam kaitan sistem peradilan agama di Indonesia yang hanya 

mencakup hukum acara perdata 

1. Ikrar (Pengakuan) 

Suatu pernyataan dari Penggugat atau Tergugat atau pihak-pihak lainya 

mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar dapat diberikan di muka hakim di 

persidangan atau diluar persidangan.  

Syarat-syarat pelaku ikrar (pengakuan): 

a. Baligh (dewasa). 

b. Aqil (berakal,waras,tidak gila). 

c. Rasyid (punya kecakapan bertindak). 

Adapun jenis-jenis ikrar, yaitu : 

a. Lisan. 

b. Isyarat, kecuali perkara zina. 

                                                
30Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 59 
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c. Tertulis. 

2. Syahadah (Saksi) 

Orang yang memberikan keterangan di muka sidang yang memenuhi syarat-

syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan apa dia lihat, dengar dan ia 

alami sendiri, sebagai bukti kejadianya peristiwa atau keadaaan tertentu. 

  Pada umumnya, para saksi harus memenuhi syarat-syara sebagai berikut:  

a. Muslim. 

b. Sehat akal. 

c. Baligh. 

d. Tidak fasik. 

As-Sayid Sabiq dalam kitab fikih sunnah memerinci tujuh hal yang harus di 

penuhi sebagai saksi, yaitu:  

a. Islam (dalam hal-hal tertentu ada pengecualian). 

b. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta 

tidak pendusta). 

c. Baligh. 

d. Berakal (tidak gila atau mabuk). 

e. Berbicara (tidak bisu). 

f. Hafal dan Cermat. 

g. Bersih dari tuduhan. 
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Sebelum memberikan persaksian, semua harus saksi harus di sumpah oleh 

hakim. Orang-orang yang ditolak sebagai saksi, diantaranya: 

a. Yang bermusuhan oleh pihak yang berperkara. 

b. Mahram. 

c. Yang berkepentingan atas perkara itu. 

d. Sakit jiwa. 

e. Fasik yaitu orang yang suka menyembunyikan yang benar dan 

menampakkan yang salah. 

f. Safih yaitu yang lemah akal atau di bawa pengampua.  

3. Yanin (Sumpah) 

Sumpah suatu pernyataan khidmat yang di beri atau diucapkan pada waktu 

memberi janji atau keterangan dengan mengigat sifat Mahakuasa Tuhan dan 

percaya bahwa maka yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan 

dihukum oleh-Nya. Sumpah hanya memberi suatu alat bukti yang dapat 

diandalkan dalam pengambilan putusan terakhir. 

Fungsi sumpah dan nilai kekuatan pembuktiannya: 

a. Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan akibat 

sumpah palsu, sehinggah mendorongnya memberikan pengakuan secara 

jujur. 

b. Dengan menolak bersumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang 

dikalahkan, karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu menepati 

kedudukan pengakuan. 
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4. Riddah (Murtad) 

Riddah hanya dipakai untuk pembuktian pada perkara gugatan cerai dalam 

hal apabila alasan-alasan hukum sebagai bukti gugatan, maka si istri berikrar 

keluar agama islam (murtad) agar perkawinannya dapat putus. 

5.  Maktubah (Bukti-bukti Tertulis) 

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud,  yaitu: 

a. Akta 

Diperlikan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompotensi 

absolut suatu perkara yang dapat diputuskan oleh hakim pegadilan agama. 

b. Surat keterangan  

Digunakan untuk pembuktian kompotensi relatif bagi pegadilan agama yang 

memutuskan perkara tersebut.  

 Ada beberapa fungsi surat atau akta ditinjau dari segi hukum, 

sebagai berikut: 

a. Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai 

syarat pokok (formalitas causa) tanpa akta perbuatan hukum di anggap 

yang dilakukan tidah memenuhi syarat formil 

b. Sebagai alat bukti pembuatan akta tidak lain dimasukkan sebagai alat 

bukti, sekaligus juga melekat sebagai fungsi alat buktinya. 

c. Sebagai alat bukti satu satunya. Dalam hal ini, surar (Akra) berfungsi 

sebagai probationis cauca sebab tanpa surat (akta) tidak dapat di buktikan. 
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6. Tabayun (Limpahan pemeriksaan).  

Upaya memperoleh kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis 

pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang sedang memeriksa.  

Disamping alat bukti , Ibnu Qayyin mengemukakan alat bukti lainya, yaitu:  

a. Al-yad al-mujarrad (sebagamana semata-mata terhadap sesuatu), yaitu 

bukti yang tidak memerlukan sumpah, seperti anak-anak atau orang 

berada di bawah pengampunan, yang memikili harta peninggalan 

ayahnya. Dengan dasar penguasaan kasus seperti ini teruntuk memberi 

kesaksian atas dasar hak ingkar (versschoningsrecht) seperti yang diatur 

dalam pasal 146 HIR, 175 RBg. dan pasal 1909 alinea 2 BW. 

Lebih lanjut untuk dapat menjadi saksi, seseorang harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Mengucap sumpah menurut agamanya. 

b. Menghadap di persidangan. 

c. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu 

peristiwa atau di kuatkan alat bukti lain kecuali perzinaan. 

d. Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu. 

e. Memberi keterangan lisan sesuai pasal 147 HIR 
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f. Kekuatan alat bukti saksi yaitu apabilah memenuhi syarat formil dan 

materil, makan ia mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana hakim 

bebas menilai kesaksian tersebut sesuai hati nuraninya.
31

   

B. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Sengketa 

Sengketa pada dasarnya adalah aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk 

dari suatu pertentang antara dua orang atau lebih. Di dalam kamus bahasa inggris 

konflik mempunyai dua istilah yaitu conflict dan juga dispute. Kata conflict sudah 

digunakan dalam bahasa Indonesia yaitu konflik, sedangkan dispute dalam kamus 

bahasa inggris mempunyai arti sengketa. Jika ditinjau dari maknanya konflik dan 

sengketa itu sama, yaitu sebuah permasalahan yang terjadi di antar dua orang atau 

lebih bisa juga antara dua kubu atau juga antara dua Negara. Permasalahan yang 

terjadi karena adanya perbedaan kepentingan untuk mendapatkan suatu hal yang 

sama.sebuah konfik bisa berubah menjadi sengketa apabila ada satu merasa di 

rugikan dan tidak bisa menerima keadaan tersebut, kepada pihak dianggap membuat 

pihak tersebut rugi.
32

 

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak 

yang bersengketa. secara potensial, dua pihak yang memiliki pendirian/pendapat yang 

berbeda daapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan 

                                                
31Sulaikin lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet., IV; 

Jakarta: Kencana 2018).,h. 133-138  
32Fitrotin Jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis (Cet., I; Yogyakarta: 

Madpress Digital, 2014), h. 12-13 
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mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh 

kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang 

(pribadi atau sebagai wali kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang 

mengundang ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.
33

 

  Terjadinya sengketa pada umumnya adanya penipuan atau ikrar janji oleh 

pihak-pihak atau salah satu pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang 

dijanjikan/disepakasi untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah 

melaksanaka apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagamana yang 

dijanjikan. Terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang 

menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, sehingga tindakan-tindakan tersebut 

menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.
34

 

2. Sengketa Ekonomi Syariah 

Ekonomi Syariah merupakan penjewantahan al-Qur‟an dan Sunnah dalam 

bidang bisnis, baik melalui aktivitas individual, kelompok, maupun kelembagaan. 

Lingkungan bisnis yang biak dimulai dari pemahaman yang kuat dan benar dari nash 

tentang prinsip-prinsipnya dan nilia-nilai yang harus ditegakkan. Ekonomi Syariah 

akan menjadi satu kesatuan yang dalam lingkungan masyarakat, jikan pemahaman 

pemgejewantahan dilakukan secara utuh, namun dewasa ini terkesan bahwa Ekonomi 

Islam itu lebih identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. 

                                                
33Abdul Halim Talli, Mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2008, Jurnal Peradilan dan 

Hukum Keluarga Islam, Vol.2,  No. 1, 2015, h. 82. 
34Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Cet., II; Jakarta: Kencana 

2017).,h. 7 
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Padahal faktanya, Ekonomi Islam jauh lebih luas dari pada yang diperaktekan saat 

ini.
35

 

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, sengketa ialah pertengkaran, 

perbantahan, pertikaian, perselisihan, percederaan, dan perkara. Secara etimologi 

berasal dari kata conflict, yang berarti saling megejutkanatau konfik tejadi karena ada 

pihak-pihak yang saling mengejutkan dengan kata lain kekerasan.
36

   

Sengketa ekonomi syariah lahir karena tidak adanya peraturan yang jelas 

mengeturnya. Atau dengan kata lain adanya ambiguitas hukum. Dalam perakteknya, 

sengketa ekonomi Syariah, apakah diselesaikan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Agama. Dengan lahirnya UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009 telah memberikan 

wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi 

Syariah.
37

 

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau 

lebih yang melakukan tentang perokonomian yang berdasarkan tentang prinsip-

perinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda 

yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum 

terdapa keduanya. Sengketa ekonomi syariah untuk menemukan solusi penyelesaikan 

                                                
35

Basaria Nainggolan, Penyelenggaraan Ekonomi Syariah dalam Tantangan, Jurnal 

Iqtisaduna, Vol. 3, No.2, 2017, h. 46-59 , (Diakses 1 Februari 2021). 
 
36Akhmad Rifa‟I, Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam (Edisi khusus; 

Yogyakarta, 2010)., h. 172-173.   
37Abdi Wijaya, Hukum dan Islam Sengketa Ekonomi Syariah (Telah UU No. 3/2006 

dan UU No 50/2009), Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No.2, 2015, h. 

135-146 , (Diakses 30 Januari 2021). 
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sengketa ekonomi yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan ekonomi yang 

berdasarkan prinsip ekonomi syariah sehingga terujuknya suatu penyelesaian yang 

dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua 

belah pihak yang bersengketa.
38

  

Sengketa ekonomii syariah merupakan suatu persengketaan antara dua belah 

pihak yang terjadi diantara pelaku usaha atau nasaba yang didasarkan oleh prinsip-

prinsip syariah atau undang-undang tentang ekonomi syariah, dimana dalam sengketa 

ekonomi syariah terjadinya kerugian antara dua belah pihak.  

Sengketa ekonomi syariah, perselisihan kepentingan yang terjadi antara dua 

belah pihak atau lebih dalam bisnis ekonomi islam. Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah perkara 

di bidang ekonomi meliputi bank syariah, lenbaga keuangan syariah, asuransi syariah, 

reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, pembiayaan 

syariah, bisnis syariah, termaksud wakaf, zakat, infaq, dan sadakah yang bersifat 

komersil. 

 

 

 

 

                                                
38Amran Suadi, Penyelesaiam Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed 

Revisi  (Cet. II; Jakarta: Kencana 2017)., h. 11. 
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3. Sumber Hukum Sengketa 

Secara sederhana, sumber hukum dapat kita simpulkan sebagai penemuan 

hukum. Namun  menurut Algra sumber hukum dibagi menjai dua, yaitu sumber 

hukum materil dan sumber hukum formil.  

a. Sumber hukum material (welbron), adalah sumber sebagai penyebab adanya 

hukum atau sumber yang menentukan isi hukum. Hukum materil Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah; 

1) Al-Qur‟an dan Hadist, 

2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang –undang Nomor 32 

Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR).  

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. 

6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 

7) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat. 

8) Undang-undang Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

9) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah 

Negara. 

10) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam rumah Tangga. 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan 

Tanah Milik. 

14) Kompilasi Hukum Islam (HKI). 

15) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008. 

16) Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

17) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.  

18) Yurisprudensi. 

19) sQanun Aceh.
39

 

b. Sumber hukum formil (kenbron), sumber hukum yang dikenal dari bentuknya 

yang menyebabkan ia berlaku umum, mengikat, dan di taati ;
40

 

1) Herziene Inlandsch Reglemen (HIR). 

2) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). 

3) Burgerlijk Wetboek (BW). 

4) Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29. 

5) Undang-Undang Nomor 37 Taahun 2004. 

6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947. 

                                                
39Adiyono, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Penyelesaian Sengketa 

Syariah), (Cet. I; Bangkes: Duta Media)., h.4.   
40Adiyono, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama (penyelesain sengketa 

syriah.),h. 5.  
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7) Undang-udang Darurat Nomor 1 Tahun Tahun 1951. 

8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. 

9) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

10) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. 

11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986. 

12) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. 

13) Yurisprudensi. 

14) Peraturan Mahkamah Agung. 

15) Adat Kebiasaan. 

16) Doktrin.
41

        

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

1. Gugatan Sederhana 

Gugatan sederhana atau Small Claim Court tata cara pemeriksaan di 

persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil sebesar Rp 200 

juta yang diselesaikan dengan cara pembuktian sederhana.
42

 Gugatan sederhana 

banyak mengandung norma-norma baru. Diantaranya secara tegas menyingkirkan 

aturan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). hukum 

yang berlaku dalam hukum acara perdata meliputi lembaga upaya hukum atau 

keberatan yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem hukum acara perdata 

yang berlaku di Indonesia. 

                                                
41Zainal Assikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Cet. III; Jakarta: PrenaMedia 

Group, 2018)., h.3-9.  
42Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kalianda Kelas ll.   
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  Penyelesaian gugatan secara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim 

tunggal yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan agama dan Mahkamah Syariah, 

sebagai berikut: 

1) Pendaftaran. 

2) Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana. 

3) Penetapan Panjar Biaya Perkara. 

4) Penempatan Hakim Tunggal. 

5) Pemeriksaan Pendahuluan. 

6) Penempatan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak. 

7) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian. 

8) Hakim Wajib Berperan Aktif. 

9) Tentang Pembuktian. 

10) Putusan dan Berita Acara Persidangan. 

11) Upaya Hukum. 

12) Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan. 

13) Pemeriksaan Keberatan. 

14) Pelaksanaan Putusan.
43

 

 

 

                                                
43Arman Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah 

Hukum (Cet. I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018)., h.39-43.  
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2. Gugatan Biasa 

Gugatan biasa merupakan gugatan yang dapat diajukan oleh perseroan atau 

organ-organnya ke pengadilan berdasarkan ketentuan diluar dari ketentuan undang-

undang. Gugatan biasa muncul dari kasus-kasus biasa, berdasarkan perbuatan 

melawan hukum atau wanprestasi.
44

 

  Gugatan suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan 

Agama yang berwenang. Surat gugatan memuat tuntutan hak yang didalamnya 

mengandung suatu sengketa yang merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara 

serta suatu pembuktian kebenaran suatu hak.
45

  

Peraturan yang mengatur tentang gugatan perwakilan kelompok diatur dalam 

PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. 

Beberapa perbedaan antara gugatan class action dan gugatan biasa, yaitu: 

1. Penggugat dalam class action sekelompok orang yang memiliki kesamaan 

dalam masalah hukum dan menuntu hak yang sama. 

2. Gugatan dalam class action diwakili sekelompok orang yang telah merasa 

rugi dan sekelompok sekelompok tersebut menunjuk suatu kuasa hukum 

untuk mewakili di dalam persidangan suatu pengadilan. 

                                                
44Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya 

dalam Hukum Indonesia (Cet. I; Cintra Aditya Bakti, 2002)., h.93.  
45Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah (Cet. IV; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2009)., h.80.  
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3. Dalam class action, para wakil kelompok tidak memerlukan kuasa dari para 

anggota kelompok (class member). Hal ini di atur dalam PERMA No. 1 

Tahun 2002. 

4. Dalam pemberian kuasa dari para wakil kepada kuasa hukum, tetap 

memerlukan kuasa khusus, sama seperti yang di atur dalam HIR dalam 

gugatan perdata biasa.
46

 

Sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah yang merupakan salah satu 

bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mencakup segalah sesuatu yang 

diambil dari orang termasuk pendapat, sebagai langkah awal dalam menyelesaikan 

sengketa memberikan kemudahan bagi  yang berperkara karena bersifat informal, 

sederhan dan fleksibel.
47

  

 

 

                                                
46Frans Satriyo Wicaksono, Panduan lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa  (Cet.,I; 

Jakarta: Transmedia pustaka 2009)., h. 12 
47

Musfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyarakah dalam 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 

5, No.2, 2018, h. 227-236 , (Diakses 30 Januari 2021). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah 

data yang diperoleh dari informasi di lapangan untuk mendapatkan suatu fakta 

atau fenomena social, kemudian menganalisis dan berupaya untuk melakukan 

teorisasi yang berdasarkan apa yang telah di analisa. 

2. Lokasi penelitian  

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dilakukan penelitian kualitatif 

lapangan, maka dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama kelas 1 A 

Makassar. Adapun alasan penelitian memilih tempat tersebut untuk mendapatkan 

informasi yang terkait dengan judul penelitian maka penelitian melakukan 

pengamatan secara langsung.  

B. Pendekatan Penelitiaan  

Berdasarkan judul penelitian diatas maka penelitian menggunakan 

pendekatan Yuridis normative yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah pasal-

pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan 

(akibat hukum) yang sedang dihadapi.  
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C. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang bersifat mengikat yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap serta mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam putusan hakim Pengadilan  Agama Makassar. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang memperoleh dokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian yag berwujud laporan dan sebagainya.
48

 Selain itu sumber 

data yang diperoleh dari Undang-undang, internet, serta sumber lain yang 

dianggap relavan dengan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah tehnik pengumpulan data melalui proses pengamatan. 

Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang 

memberikan informasi. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan objek yang 

akan diteliti. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

                                                
48Jonaedi Efendi dan Johnni Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris 

(Depok: PrenadaMedia Group, 2018)., h.173.  
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informasi dan ide melalui Tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai tehnik 

pengumpulan data untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti.  

3. Dokumentasi  

Merupakan suatu metode dimana penyusun atau penulis mengambil 

gambaran dalam tahapan sementara wawancara. Metode dokumentasi selain 

dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan penelitian lapangan.  

E. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini instrumen merupakan alat yang digunakan untuk 

mendapatkan, mengumpulkan, menyelidiki, mengolah data-data dengan tujuan 

penelitian. Adapun alat-alat yang akan disiapkan oleh peneliti: pedoman 

wawancara, alat perekam, dan buku catatan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data ialah aktifitas yang menyusun data dari hasil pengumpulan 

data lapangan sehingga siap djadikan untuk dianalisis: 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan mengambil 

informasi di masyarakat dengan melakukan interview kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

2. Analisis data 

Analisis data adalah proses pengklarifikasian, penyusun data agar data 

yang dikumpulkan dapat disatukan untuk menjawab permasalahan 

penelitian. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tidak diawali 

dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman 

dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada 

waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja 

untuk mengankat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah 

masuknya Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang 

Qadhi.Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal 

yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu 

termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan 

perkara nikah.Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 

Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 

Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. 

Abd. Haq dan Ince Moh.Sholeh, dan Ince Moh.Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan 

Ince Moh.Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak 

mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran  

pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu 

dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk 
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pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada 

waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga 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 saat itu 

berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa 

di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar 

Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 

Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti 

diuraikan pada penjelasan berikut: 

Wilayah Yurisdiksi 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar 

mempunyai batas-batas seperti berikut: 

-  Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; 

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; 

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
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Keadaan Gedung 

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama 

Kelas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam 

kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 untuk 

Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman 

dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil 

dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh 

perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka 

pada tahun 1999 Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar merelokasi lagi gedung baru 

dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 

Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M2 dan Luas Bangunan 

1.887,5 M2 . 
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2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar 

VISI 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar yang bersih, 

berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi 

hukum.” 

Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar yang bersih, mengandung makna 

bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan 

nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih 

dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. 

Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum 

menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. 

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar 

ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan 

pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran 

keadilan masyarakat. 

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses 

penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan 

profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang 

diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi 

hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. 
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Berdasarkan visi Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar yang telah 

ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar 

untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah : 

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 

2.  Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 

3.  Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 

MISI 

Pertama 

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” 

mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, 

berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus 

diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, 

sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap 

euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme 

masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan 

akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus 

ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan 

perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman." 
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Kedua 

“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”.Pembinaan 

merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya 

manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. 

Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1). menjaga agar pelaksanaan tugas 

lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-

baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari 

keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan 

biaya perkara yang murah. 

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya 

preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan 

yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat 

terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari 

masyarakat.Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi 

sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan." 

Ketiga 

“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”.Administrasi 

dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan 

manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. 
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Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan 

merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh 

lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum." 

Keempat 

“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna 

bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, 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." 

B. Analisis Pelaksanaan Sistem Pembuktian Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah Dalam Penjatuhan Perkara Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks  

1. Posisi Kasus 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 

2019 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit ruko seluas 140 M2 

seratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan 

Manggala, Kota Makassar, atau yang lebih dikenal dalam Sertifikat Hak Milik No. 

25015/Desa/Kel. Antang, Surat Ukur (SU) Tanggal 26-08-2009 No. 03182/2009 atas 

nama : Nyonya PELAWAN (Pelawan). 

Bahwa pada tahun 2017, Pelawan mengajukan permohonan fasilitas 

pembiayaan atas 1 (satu) unit ruko seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter 
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persegi), yang terletak di , Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 

atau yang lebih dikenal dalam Sertifikat Hak Milik No. 25015/Desa/Kel. Antang, 

Surat Ukur (SU) Tanggal 26-08-2009 No. 03182/2009 atas nama : Nyonya 

PELAWAN (Pelawan). 

Bahwa dengan permohonan fasilitas pembiayaan dimaksud, maka pada 06-11-

2017 ditanda tanganilah Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Terlawan 

I dengan Pelawan dihadapan IRENE LIDJAJA, SH,.MH Notaris dI Kabupaten Gowa 

sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 19 Tanggal 06-11-

2017. 

Bahwa dalam klausula Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 

19 Tanggal 06-11-2017 yang dibuat Pelawan dengan Terlawan I ditegaskan dalam 

Pasal 3 mengenai Fasilitas Pembiayaan Dan Harga bahwa : 

a. Harga Beli Rp. 1.715.000.000,- 

b. Uang Muka Tp. 500.000.000,- 

c. Pembiayaan Bank (Terlawan I) Rp. 1.200.000.000,- 

d. Margin Keuntungan Rp. 1.212.188.946,77,- 

e. Harga Jual Setelah Margin Rp. 2.927.188.946,77 

f. Harga Jual Setelah Uang Muka Rp. 2.412.188.946,77 

Bahwa selain mengatur mengenai Fasilitas Pembiayaan Dan Harga diatas, 

ditentukan pula dalam Pasal 7 bahwa angsuran pembayaran oleh Pelawan dilakukan 
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dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) dengan angsuran perbulannya sebesar 

Rp. 20.101.154,56,. 

Bahwa sejak Pelawan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Bil 

Wakalah Nomor : 19 Tanggal 06-11-2017 diatas, Pelawan telah melakukan 

pembayaran selama 1 (satu) tahun lamanya dengan perincian, sebagai berikut : Rp. 

20.101.154,56,. X 12 bulan = Rp. 241.213.385,72. 

Bahwa Pelawan dalam menerima fasilitas pembiayaan dari Terlawan I sangat 

dilandasi itikad baik, dan terjadinya penunggakan pembayaran angsuran sebagaimana 

Surat Peringatan III Tanggal 23 April 2019 dari Terlawan I dengan jumlah tunggakan 

sampai bulan April 2019 sebesar Rp. 96.108.141.13 bukan disebabkan karena 

kesengajaan untuk tidak ingin membayar tunggakan tersebut karena pada tanggal 4 

Februari 2019 yakni jauh sebelumnya adanya surat peringatan yang dilayangkan 

Terlawan I, Pelawan telah berusaha menjual obyek agunan/jaminan tersebut melalui 

jasa pemasaran Ray White dengan tujuan untuk membayar semua kewajiban 

Pelawan. Selain itu, terjadinya tunggapan dimaksud juga disebabkan karena Terlawan 

I dalam hal ini tidak transparan dalam pemberian informasi kepada Pelawan. Selain 

itu, semua persuratan menyangkut fasilitas yang diterima Pelawan tidak pernah 

diterima langsung oleh Pelawan, melainkan melalui keluarganya, padahal berdasar 

pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 19 Tanggal 06-11-2017 

diatas sangat jelas bahwa hubungan hukum hanya mengikat antara Pelawan dan 
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Terlawan I, sehingga segala informasi maupun persuratan haruslah diterima langsung 

oleh Pelawan tanpa melalui pihak lain. 

Bahwa dengan adanya Surat Peringatan III Tanggal 23 April 2019 yang 

dilayangkan Terlawan I kepada Pelawan, maka pada tanggal 10 Juni 2019, Pelawan 

mengajukan permohonan kepada Terlawan I agar menghentikan bunga yang selama 

ini dikenakan Terlawan I dan memberi hak kepada Pelawan untuk mencarikan 

pembeli atas obyek agunan/jaminan milik Pelawan tersebut. Namun, sejak surat 

tersebut dilayangkan oleh Pelawan sampai hari ini tidak satupun balasan yang 

diberikan oleh Terlawan I, dan malah dari informasi yang diterima Pelawan bahwa 

agunan/ jaminan tersebut akan dilelang oleh Terlawan I melalui Terlawan II. 

Bahwa dengan adanya informasi akan dilakukannya lelang oleh Terlawan II 

melalui permintaan Terlawan I, maka Pelawan sebagai pemilik agunan/jaminan 

mempertanyakan hal tersebut kepada Terlawan II, dan berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari Terlawan II bahwa lelang tersebut akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 

2019 melalui selebaran dan/atau surat kabar harian sebagai pengumuman pertama dan 

tanggal 15 Agustus 2019 melalui surat kabar harian sebagai pengumuman kedua 

sebagaimana surat Terlawan II No. S.1947WKN.15/KNL.02/ 2019, Hal : Penetapan 

Jadwal Lelang Tanggal 16 Juli 2019, yang ditujukan kepada Terlawan I. 

Bahwa dengan adanya penjelasan yang diberikan Terlawan II tersebut, maka 

pada tanggal 31 Juli 2019, Pelawan melakukan pengecekan beberapa surat kabar 

harian untuk mengetahui harga jual obyek jaminan/agunan milik Pelawan, namun 
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dari semua surat kabar yang dibeli Pelawan tidak satupun yang memuat pengumuman 

lelang dimaksud, sehingga untuk mengetahui secara pasti mengenai harga limit lelang 

tersebut, maka Pelawan mendatangi Terlawan II yang mengeluarkan jadwal lelang 

kepada Terlawan I, namun Terlawan II tidak memberikan penjelasan sama sekali 

mengenai harga limit dimaksud dengan alasan yang menentukan adalah Terlawan I, 

dan selanjutnya Pelawan mendatangani Terlawan I untuk mempertanyakan harga 

limit dimaksud, namun harga limit tersebut tidak diberikan oleh Terlawan I dengan 

alasan akan diketahui pada saat pengumuman, padahal berdasarkan surat Terlawan II 

No. S.1947WKN.15/KNL.02/2019 Hal Penetapan Jadwal Lelang Tanggal 16 Juli 

2019 yang ditujukan kepada Terlawan I, telah memerintahkan agar dilakukan 

pengumuman lelang pada tanggal 31 Juli 2019. 

Bahwa setelah Pelawan berusaha mengetahui harga limit lelang 

bangunan/jaminan milik Pelawan, maka pada tanggal 1 Agustus 2019, Pelawan 

kembali mendatangani Terlawan II dan mempertanyakan harga limit yang ditentukan 

Terlawan I, dan pada akhirnya Terlawan II menyampaikan bahwa harga limit lelang 

atas jaminan/agunan milik Pelawan adalah sebesar Rp. 1.718.100.000,- (satu milyar 

tujuh ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah).   

Bahwa penetapan harga limit yang ditentukan Terlawan I atas jaminan/agunan 

milik Pelawan diatas adalah harga limit yang bertentangan dengan hukum yang 

berlaku dan bertentangan dengan Kepatutan dan Keadilan, karena : 
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a. Ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menegaskan “ Nilai 

limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan dditetapkan 

penjual/pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud pemilik barang menurut 

ketentuan Pasal 1 angka 20 PMK ini adalah “ Pemiik barang adalah orang 

atau badan hukum/badan usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu 

barang yang dilelang “. 

b. Bahwa dengan merujuk ketentuan diatas, nyatalah bahwa harga limit yang 

ditetapkan Terlawan I adalah bertentangan dengan ketentuan dimaksud karena 

seharus dalam penetapan limit harga dimaksud patut secara hukum melibatkan 

Pelawan sebagai pemilik hak kepemilikan atas obyek yang dilelang. 

c. Harga limit yang ditetapkan Terlawan I adalah bertentangan dengan kepatutan 

dan keadilan karena berdasar pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah 

Nomor : 19 Tanggal 06-11-2017 yang dibuat antara Pelawan dengan 

Terlawan I ditentukan dalam Pasal 3 mengenai Fasilitas Pembiayaan Dan 

Harga ditentukan harga beli sebesar Rp. 1.715.000.000,-, dimana Pelawan 

telah memberikan uang muka Rp. 500.000.000,-, sehingga pembiayaan yang 

dilakukan Terlawan I hanya sebesar Rp. 1.200.000.000,-, dan selama dalam 

proses pembiayaan, Pelawan telah melakukan pembayaran angsuran selama 1 

(satu) tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 20.101.574,56 X 12 

bulan = Rp. 241.218.894.72. Dengan demikian, selama dalam proses 

pembiayaan tersebut, Pelawan telah membayar uang muka sebesar Rp. 
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500.000.000,- + Rp. 241.218.894.72 (angsuran selama 1 tahun yang telah 

dibayar Pelawan) = Rp. 741.218.894.72 (total uang yang telah dibayar 

Pelawan). Jadi, jika dari harga beli ruko sebesar Rp. 1.715.000.000,- 

dikurangi dengan yang telah dibayar Pelawan sebesar Rp 741.218.894.72 

(uang muka + angsuran selama 12 bulan), maka harga beli ruko dimaksud 

tersisa sebesar Rp. 973.781.105.28. Artinya, pembayaran yang dilakukan 

Pelawan terhadap harga beli tersebut telah hampir mencapai setengah (1/2) 

dari harga beli itu sendiri, sementara fasilitas pembiayaan ini sendiri 

berlangsung selama 120 bulan atau 10 tahun lamanya. 

d. Bahwa selain itu, berdasar pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah 

Nomor : 19 Tanggal 06-11-2017, nyata bahwa perjanjian tersebut dibuat pada 

tahun 2017, dimana pada saat dibuatnya perjanjian dimaksud telah disepakati 

harga beli sebesar harga beli sebesar Rp. 1.715.000.000,-. Dengan demikian, 

sangat tidak patut dan sangat tidak adil jika lelang dengan harga limit 

ditetapkan sesuai dengan harga beli sebagaimana perjanjian yang dibuat pada 

tahun 2017, yang seharusnya harga limit yang manusiawi adalah melebihi dari 

harga beli sebelumnya karena perjanjian tersebut telah berjalan kurang lebih 2 

(dua) tahun lamanya, yang nota bene harganya semakin tinggi dari 

sebelumnya. 

Bahwa dengan melihat fakta ini, nyatalah bahwa pelelangan yang dilakukan 

Terlawan I melalui Terlawan II dengan harga limit yang ditetapkan tersebut adalah 
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bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga bertentangan dengan kepatutan 

dan keadilan. Olehnya itu, cukup beralasan apabila tindakan pelelangan tersebut 

dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku serta 

bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. 

Bahwa oleh karena pada kenyataan Pelawan adalah pemilik atas 1 (satu) unit 

ruko seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi), yang terletak di , Kelurahan 

Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atau yang lebih dikenal dalam 

Sertifikat Hak Milik No. 25015/Desa/Kel. Antang, Surat Ukur (SU) Tanggal 26-08-

2009 No. 03182/2009 atas nama : Nyonya PELAWAN (Pelawan), maka dengan 

segala kerendahan hati memohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim agar 

memerintahkan Terlawan I dan Terlawan II untuk tidak melakukan pelelangan atas 

ruko yang menjadi jaminan/agunan tersebut. 

2. Pelaksanaan Pembuktian pada Kasus Putusan Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. 

Bahwa Terlawan II perlu tegaskan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat 

(5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-02/KN/2017 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang jelas diatur bahwa dokumen persyaratan lelang 

eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari: 

1. Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; 

2. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberitahuan Hak 

Tanggungan; 

3. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; 
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4. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang hrus dipenuhi; 

5. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatanperingatan 

maupun pernyataan dari pihak kreditor; 

6. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan 

bertanggungjawab apabila terjadi gugatan; 

7. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor 

oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang 

dilaksanakan.  

Berdasarkan ketentuan dimaksud jelas terbukti bahwa Surat Pemberitahuan 

Lelang harus dikeluarkan oleh Kreditor selaku Pemohon Lelang dalam hal ini adalah 

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Makassar in casu Terlawan I. 

Bahwa perlu Terlawan II jelaskan pelaksanaan lelang terhadap objek perkara 

a quo telah dilakukan pada tanggal 5 September 2019 dengan hasil tidak ada yang 

mengajukan penawaran. 

Bahwa TERLAWAN II menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan untuk selain 

dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban 

TERLAWAN II terdahulu, juga tidak berdasarkan hukum. Maka, berdasarkan hal-hal 

tersebut diatas, Terlawan II mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Makassar yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagaimana 

Terlawan II sampaikan dalam jawaban terdahulu. Atau Apabila Majelis Hakim 
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berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono). Menimbang, 

bahwa Pelawan telah mengajukan bukti – bukti tertulis sebagai berikut: 

1. Sertifikat Ha k milik nomor 25015/Antang atas nama PELAWAN, tanggal 14 

Oktober 2009, yang menjadi Agunan/jaminan ; 

2. Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah nomor : 19, tanggal 6 Nopember 

2017, yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I;  

3. Tanggapan atas surat peringatan III (tiga) BRI Syariah KCP Makassar Arief 

Rate serta Permohonan Penghentian Bunga Kredit; 

4. Surat Pengumuman Lelang Pertama, Nomor :S.1947/WKN..15/KLN.02/2018, 

tanggal 16 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Terhugat II; 

5. Ijin Untuk memasarkan dari Ray White, nomor Listing: RWP/PAP/002942, 

tanggal 4 Februari 2019, atas nama milik Pelawan yang menjadi jaminan di 

Terlawan;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 

bukti tertulis sebagai berikut: 

1. Surat Penawaran dari Wiardi Harjosetio (Penjual) pada tanggal 01 Agustus 

2017  

2. Slip Setoran Tunai BNI dari Penyetor an Muhtar (Orang Tua 

Nasabah/Pelawan) kepada Wiardi Harjosetio (Penerima/Penjual) dengan 

keterangan DP Ruko pada tanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) 
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3. Slip Setoran Tunai BNI dari Penyetor an Muhtar (Orang Tua 

Nasabah/Pelawan) kepada Wiardi Harjosetio (Penerima/Penjual) dengan 

keterangan DP Rumah/Ruko sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

4. Slip Setoran BCA dari Penyetor an……….kepada Wiardi Harjosetio 

(Penerima/Penjual) dengan keterangan DP Ruko sebesar Rp. 42.500.000,- 

(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) 

5. Rekening Koran BRIsyariah an PELAWAN pemindahbukuan ke Rekening 

Wiardi (Penerima/Penjual) pada tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp. 

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 

6. Kwitansi penerimaan panjar ruko dijalan antang raya (depan pasar antang) 

yang diterima dari Bapak Haji Muhktar (Orang Tua Nasabah/Pelawan) dan 

diterima oleh Fanny Tjowarno (Istri Penjual/Wiardi Harjosetio) pada tanggal 

26 Oktober 2017 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu 

rupiah) 

7. Alat Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-6, membuktikan bahwa telah ada 

penawaran Ruko (SHM 25015 yang terletak di Jl.Antang Raya, Kota 

Makassar seluas 140 m2 atas nama Wiardi Harjosetio) dari Wiardi Harjosetio 

sebesar Rp. 1.715.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah) 

yang kemudian dibayarkan uang muka (DP) atas pembelian Ruko tersebut 

dari Nasabah/Pelawan dengan total Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas 

juta rupiah) yang kesemuanya ditransfer/dipindahbukukan/diterima oleh 

Wiardi Harjosetio (Penjual) 
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8. Surat Permohonan Pembiayaan an PELAWAN pada tanggal 27 Juli 2017 

sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) 

9. Surat PT Bank BRISyariah, Nomor B.130/KCMKS/ARF/10/2017 tanggal 04 

OKT 2017, perihal : Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP). 

10. Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 41 yang dibuat dihadapan 

Dr. Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Makassar 

tanggal 24 Februari 2015 

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 25015/Antang, terletak di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Antang 

berdasarkan Surat Ukur nomor 03182/2009 tanggal 26 Agustus 2009 dengan 

luas 140 m2 terdaftar atas nama Pelawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 14 Oktober 2009. 

12. Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 06/2018, tanggal 23 Oktober 2018, 

dibuat dihadapan Suzanti Lukman, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Makassar. 

13. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1061/2018, Kota Makassar, Provinsi 

Sulawesi Selatan, di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar 

tanggal 12 Februari 2018. 

14. Keseluruhan alat bukti dari T.I-7 sampai dengan T.I-12, membuktikan bahwa 

seluruh prosedur pembiayaan dan pengikatan atas agunan yang menjadi 

jaminan hutang sudah sesuai prosedur, maka tindakan dari Terlawan I telah 

sesuai dengan prinsip itikad baik sehingga tidak dapat menanggung kerugian 
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dan justru secara hukum wajib untuk dilindungi, sebagaimana Pasal 1338 jo 

1341 KUHPerdata. 

15. Surat PT Bank BRIsyariah Nomor B.019/KC-MKS/ARF/03/2019 tanggal 21 

Maret 2019, perihal : Surat Peringatan I (satu), yang ditujukan kepada 

PELAWAN (Nasabah/Pelawan). 

16. Surat PT Bank BRISyariah Nomor B.026/KC-MKS/ARF/04/2019 tanggal 01 

April 2019, perihal : Surat Peringatan II (dua), yang ditujukan kepada 

PELAWAN (Nasabah/Pelawan). 

17. Surat PT Bank BRISyariah Nomor B.038/KC-MKS/ARF/04/2019 tanggal 23 

April 2019, perihal : Surat Peringatan III (tiga), yang ditujukan kepada 

PELAWAN (Nasabah/Pelawan). 

18. Risalah Lelang Nomor 963/72/2019 tanggal 05 September 2019 

19. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu & Rekan No File : 

00101/2.0088-04/PI/07/0126/1/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal : 

Laporan Penilaian Properti berupa Tanah seluas 140 m2 dan Bangunan 

(Ruko) yang terletak di jalan Antang Raya No.99, Kelurahan Antang, 

Kecamatan Manggala, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 

(jaminan Pelawan)  

20. Alat Bukti T.I-13 sampai dengan Bukti T.I-20, membuktikan bahwa oleh 

karena atas fasilitas pembiayaan Pelawan (nasabah) tersebut telah mengalami 

kesulitan pembayaran, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Terlawan I 

untuk menyelesaikan kewajibannya namun sampai dengan waktu yang telah 
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ditetapkan, Pelawan (nasabah) tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. 

Dengan demikian Terlawan I melakukan upaya lelang untuk pemenuhan dan 

pelunasan kewajiban Pelawan (nasabah). Hal mana seluruh proses lelang 

tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk pula atas seluruh 

proses hukum yang timbul dari adanya proses lelang tersebut haruslah dapat 

dijalankan, sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan.  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Terlawan II, telah 

mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:  

 

1. Fotokopi risalah lelang Nomor 963/72/2019 tanggal 5 September 2019, 

bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata 

cocok, lalu Ketua Majelis diberi tanda TII.1. 

2. Fotokopi surat pernyataan Nomor B.659/KC-MKS/07/2019 tanggal 11 

Juli 2019 dari PT BRISyariah Kantor Cabang Makassar Pettarani yang 

ditandatangani oleh Bambang Sutedjo selaku Pemimpin Cabang, bukti 

tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, 

lalu Ketua Majelis diberi tanda TII.2. 

3. Surat permohonan Nomor B.660/KC-MKS/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 

perihal permohonan penetapan tanggal lelang eksekusi hak tanggungan 

melalui internet dari PT Bank BRISyariah Kantor Cabang Makassar 

Pettarani kepada KPKNL, bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dapat 
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dicocokkan dengan aslinya, karena fotokopi yang difotokopi, lalu Ketua 

Majelis diberi tanda TII.3. 

4. Fotokopi surat penetapan jadwal lelang Nomor S-

1947/WKN.15/KNL.02/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal penetapan 

jadwal lelang, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan 

aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis diberi tanda TII.4. 

5. Fotokopi surat pemberitahuan lelang dari PT Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Makassar Pettarani Nomor B.833/KC-MKS/08/2019 tanggal 19 

Agustus 2019 kepada debitur an. PELAWAN perihal penjualan secara 

lelang terhadap jaminan an. PELAWAN, bukti tersebut bermeterai cukup 

dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena fotokopi yang 

difotokopi, lalu Ketua Majelis diberi tanda TII.5. 

6. Fotokopi surat peringatan dari PT Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Makassar Pettarani Nomor B.019/KC- MKS/ARF/03.2019 tanggal 21 

Maret 2019, perihal surat peringatan I (satu) yang ditujukan kepada 

debitur PELAWAN (nasabah) bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak 

dapat dicocokkan dengan aslinya karena fotokopi yang difotokoip, lalu 

Ketua Majelis diberi Tanda TII.6. 

7. Fotokopi surat peringatan kedua dari PT Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Makassar Pettarani Nomor B.026/KC- MKS/ARF/04.2019 tanggal 1 April 

2019, perihal surat peringatan kedua kepada debitur PELAWAN 

(nasabah) bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan 
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dengan aslinya karena fotokopi yang difotokopi, lalu Ketua Majelis diberi 

Tanda TII.7. 

8. Fotokopi surat peringatan kedua dari PT Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Makassar Pettarani Nomor B.026/KC- MKS/ARF/04.2019 tanggal 1 April 

2019, perihal surat peringatan kedua kepada debitur PELAWAN 

(nasabah) bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan 

dengan aslinya karena fotokopi yang difotokopi, lalu Ketua Majelis diberi 

Tanda TII.8. 

9. Fotokopi Pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan Nomor 

B.734/KC-MKS/07/2019 tanggal 31 Juli 2019 oleh PT Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Makassar Pettarani, bukti tersebut bermeterai cukup dan 

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena fotokopi yang difotokopi, 

lalu Ketua Majelis diberi Tanda TII.9a. 

10. Fotokopi Pengumuman lelang kedua eksekusi hak tanggungan Nomor 

B.779/KC-MKS/07/2019 tanggal 15 Agustus 2019 oleh PT Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Makassar Pettarani melalui surat kabar Harian 

Fajar, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya 

ternyata cocok, lalu Ketua Majelis diberi Tanda TII.9b. 

11. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 2250/2019 yang 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, bukti tersebut 

bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena 

fotokopi yang difotokopi, lalu Ketua Majelis diberi Tanda TII.10. 
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12. Fotokopi Sertipikat hak tanggungan Nomor 1081/2018 tanggal 12 

Februari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dapat 

dicocokkan dengan aslinya karena fotokopi yang difotokopi, lalu Ketua 

Majelis diberi Tanda TII.11. 

13. Fotokopi akta pemberian hak tanggungan Nomor 06/2018 tanggal 23 

Februari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dapat 

dicocokkan dengan aslinya karena fotokopi yang difotokopi, lalu Ketua 

Majelis diberi Tanda TII.12.   

Ibu Hj. Nadirah, menuturkan bahwa :  
“Alat bukti yang relevan dalam perkara 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. Sudah 
ada buktinya tapi bukan berarti  buktinya itu sudah Rlevan karena dia 
mengajukan perlawanan atas pelelangan anggunan/jaminan, anggunannya 
ini sudah di lelang sama pihak Terlawan II atau bank, barang yang sudah di 
lelang tidak bisa lagi di gugat dan sudah terbukti tidak bisa membayar 
utangnya lagi dan sudah beberapa kali di berikan somasi dari pihak bank 
atau Terlawan II dan pihak Bank atau Terlawan II  mempunyai bukti surat 
itu Terlawan I beralasan tidak sampai suratnya dan dia sendiri mau lelang 
anggunangnya, semua surat-suratnya itu dari Terlawan I tidak bisa 
membuktikanya bahwa Telawan I pernah melakukan pembayaran dengan  
catatan  tidak beralasan”.

49
 

 
3. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan 

Menimbang, bahwa baik Pelawan , Terlawan I dan Terlawan II, telah 

mengajukan kesimpulan;  

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon 

Putusan; 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana 

tersebut di atas. 

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

Tanggal 25  November 2020 
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Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan, bahwa Penggugat diwakili 

oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan Terlawan I dan Terlawan II hadir 

dipersidangan; 

Menimbang terlebih dahulu, bahwa memenuhi maksud pasal 154 Rbg. 

(staatsblad 1927 - 227 reglemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura) jo. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

pengadilan (berita negara tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 

108/KMA/sk/2016 tentang tata kelola mediasi di pengadilan, para pihak telah 

mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu Drs. Syahidal, Hakim 

Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar.  

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di muka sidang telah menandatangani 

surat pernyataan mediasi tanggal 14 Agustus 2019. 

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 28 Agustus 

2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat 

mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai. 

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan 

surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan; 

Menimbang, bahwa atas dalil Perlawanan Pelawan tersebut, Telawan I dan 

terlawan II mengajukan jawaban dan dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;  
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Dalam Eksepsi: 

Menimbang, bahwa Terlawan I, mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil 

sebagai berikut : 

Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah sudah telat karena 

barang tersebut sudah dilelang, demikian pula ternyata obyek tanah yang 

dipermasalahkan oleh Pelawan telah diajukan lelang dengan nomor 2016/2015 

tanggal 10 Nopember 2015; 

Oleh karena pelawan telah terlambat mengajukan perlawanan maka perkara 

dinyatakan tidak dapat diterima; 

Bahwa dokumen perikatan berupa akad pembiayaan Murabhah Bil Wakalah 

nomor 190, yang dibuat dihadapan Irene Lidjaya, S,H., M. H, Notaris di kabupaten 

Gowa pada tanggal 6 Nopember 2017 dan Akta Pemberian hak Tanggugan telah 

dibuat sesuai ketentuan hukum yang berhak, oleh Pejabat Publik yang berwenang 

merupakan Akta Autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHP, sehingga tuntutan Pelawan 

tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I dalah hal ini kurang tepat , karena 

Pelelangan yang sesungguhnya adalah ketik barang telah dilelang dalam arti barang 

sudah laku terjual bukan pada prosesnya yang selesai dengan berita acara lelang, 

tetapi barangnya belum laku terjual dan belum ada pembeli (sesuai dengan pengakuan 

dan bukti-bukti surat yang diajukan para Terlawan) oleh karena itu, eksepsi Terlawan 

I dinyatakan ditolak; 
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Menimbang, bahwa Terlawan II mengajukan Eksepsi dengan dalil sebagai 

berikut : 

a. Bahwa gugatan Pelawan adalah kabur (Obcuur Libel). Dalil yang digunakan 

dalam gugatannya tenteng petunjuk pelaksanaan Lelang dengan nomor 

93/PMK.06/2010, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak adanya 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016; 

b. Bahwa gugatan pelawan keliru pihak (Error in Persona); Pelawan memasukkan 

KPKNL Makassar (Terlawan II) sebagai Penjual dalam perkara a quo, pada hal 

bahwa yang bertindak sebagai pihak penjual dalam pelaksanaan Lelang untuk PT 

BRI Syariah Cabang Makassar (Terlawan I) dan diakui oleh Pelawan; 

c. Bahwa gugatan Pelawan Non Persona Standi in Yudicio; Pelawan menyebutkan 

Persoon Terlawan II dalam gugatannya kurang tepat dan keliru karena tidak 

mengkaitkan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan kantor Wilayah 

DJKN Sulsel yang merupakan instansi atasan dari Terlawan II; KPKNL tanpa 

dikaitkan dengan atsannya adalah keliru dan kurang tepat; Berdasarkan dalil 

eksepsi tersebut, maka dalil Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima untuk 

seluruhnya; 

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsiTerlawan I dan Terlawan II tersebut 

diats, maka Pelawan mengajukan tanggapan , menolak dalil eksepsi yang diajukan 

oleh terlawan I dan Terlawan II; Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tidak sesuai 

dengan fakta hukum , karena surat Penetapan Jadwal Lelang tanggal 16 Juli 2019, 
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dikeluarkan Terlawan II, menetapkan Lelang di laksanakan pada tanggal 5 September 

2019; 

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Terlawan I dan Terlawan II, serta 

jawaban Pelawan atas eksepsi tersebut, maka majelis berpendapat, karena dalil 

eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, sehingga majelis akan 

mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara; 

Dalam Provisi: 

Menimbang, bahwa permohonan Provisi Pelawan pada pokoknya mohon agar 

Terlawan I dan Terlawan II menghentikan proses Pelelangan atas 1 (satu) unit Ruko, 

seluas 140 meter yang terletak di Jalan Antang Raya nomor 99, Kelurahan Antang 

raya , Kecamatan Manggala, Kota Makassar; 

Menimbang, Bahwa untuk menghentikan proses lelang yang sedang 

berlangsung sudah tentu harus mempertimbangkan hal-hal dan atau Peraturan yang 

dilanggar, sehingga proses Lelang yang sedang berlangsung harus dihentikan, sudah 

termasuk dalam substansi perkra, sedang gugatan Provisi bukan menyangkut 

substansi perkara, maka permohonan Provisi tersebut dinyatakan ditolak ; 

Dalam Pokok Perkara : 

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan telah menerima fasilitas 

pembiayaan dari terlawan I pada tanggal 6 November 2017, dengan akad Pembiayaan 

Murabahah bil Wakalah nomor 19, antara Pelawan dengan Terlawan I dalam jangka 
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120 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp.20.101.154.56, dengan jaminan 1 

(satu) unit Ruko seluas 140 meter terletak di jalan Antang Raya nomor 99; 

 Bahwa Pelawan terjadi penunggakan pembayaran angsuran, yang jumlah 

tunggakan sampai bulan April 2019 dari terlawan I sebesar Rp 96.108.141.3, 

sebagaimana pada surat peringatan III tanggal 23 April 2019; 

a. Bahwa Pelawan bermaksud dan telah berusaha untuk menjual obyek Agunan 

melalui Jasa Pemasaran Ray White dengan tujuan untuk membayar semua 

kewajiban Pelawan; 

b. Disamping itu akibat terjadinya tunggakan Pelawan karena terlawan I tidak 

transparan dalam pemberian imformasi kepada Pelawan; 

c. Pelawan mengajukan permohonan untuk menghentikan bunga yang selama ini 

dikeluarkan oleh Terlawan I kepada Pelawan; 

d. Bahwa adanya imformasi Terlawan II, bahwa Lelang akan dilakukan pada 

tanggal 15 Agustus 2019, melalui surat Kabar Harian; 

e. Bahwa Penetapan Harga Limit yang ditentukan oleh Terlawan I, bertentangan 

dengan hukum yang berlaku, karena seharusnya Penetapan limit hanya dimaksud 

patut menurut hukum yaitu dengan melibatkan Pelawan sebagai pemilik hak, 

kepemilikan atas obyek yang dilelang; 

Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan tersebut Terlawan I mengajukan 

tanggapan bahwa agunan yang dijadikan jaminan telah diikat hak tangungan, 

sehingga terlawan I berhak mengajukan lelang apabila Pelawan terjadi Wanprestasi; 
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Menimbang, bahwa Pelawan telah mengakui sebagaimana tertuang dalam 

akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah nomor 19 pada tanggal 6 November 2017, 

Pelawan telah menjaminkan tanah dan bangunan, berdasarkan Setifikat hak milik 

nomor 25015/Antang, surat ukur nomor 03182/2009 , tanggal 6 Agustus 2009 dengan 

luas 140 meter terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan manggala, Kota makassar, 

sertifikat Hak tanggungan nomor 1081/2018 dan pelawan telah di beri peringatan 

secara teretulis sebanyak 3 kali agar Pelawan menyelesaikan kewajibannya; 

Bahwa Proses Lelang yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang 

berlaku dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 , tentang 

Hak Tanggugngan; 

Bahwa pelaksanaan Lelang tanggal 5 September 2019 adalah Permintaan 

Pimpinan Cabang BRI Syariah Kuasa Cabang Makassar disertai dengan dokumen 

yang lengkap secara administratif dan benar, secara formal sehungga telah memenuhi 

syarat untuk dilaksanakan Lelang; 

Bahwa Pelelangan yang diajukan oleh terlawan I, merupakan Lelang Hak 

Tanggungan, sesuai Pasal 6 Undang-Undang nomor 6 tahun 1996; 

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab tersebut , maka yang menjadi 

pokok masalah dalam perkara ini adalah: 

Apakah benar Penetapan Lelang yang dilakukan oleh KPKNL atas 

permohonan BRI Syariah, sudah patut dan Layak tidak ada penyimpangan hukum 

dalam hal penentuan dari harga Limit Lelang ? 
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pelawan dan Terlawan I, akad pembiayaan 

yang telah disepekati antara Pelawan dan Bank BRI Syariah sebagamana bukti (P3) 

Pelawan dan bukti (TL9) Terlawan, terbukti Pelawan wanprestasi, Pelawan terjadi 

penunggakan pembayaran ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah 

nomor 19, harta obyek tersebut adalah jaminan Pelawan kepada Terlawan I apabila 

terjadi Wanprestasi; 

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah ditentukan bahwa dalam 

hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain pada pengadilan 

dalam lingkungan peradilan agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan 

isi akad. 

Menimbang, Sistim Limit telah dilaksanakan oleh KPKNL telah direncanakan 

secara Independen tidak ada rekayasa , telah dilaksanakan secara hukum sesuai syarat 

lelang yang telah ditentukan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil 

Pelawan terbukti , tidak beralasan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka 

Perlawanan pelawan dinyatakan ditolak; 

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya 

pekara dibebankan kepadanya. 
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Mengingat pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang 

berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. 

Pak syahidal, menuturkan bahwa : 
“Pertimbangan pegadilan bahwa dalam peroses pembuktian itu berangkali 
juga di imbangi oleh pemikiran-pemikiran yang memberikan terobosan-
terobosan yang di anggap hukum acara itu mungkin  tepat menerapkan 
suatu pembuktian bisa memberikan suatu keadilan”.

50
 

 
C. Ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan Terkait Sistem 

Pembuktian dalam Sengketa Ekonomi Syariah 

Pembuktian merupakan bagian hukum acara, baik hukum acara perdata 

maupun hukum acara pidana, keberadaannya tidak dapat dipisah dari satu sama lain, 

serta menempati posisi yang penting dan sangat menentukan bagi hak orang lain. 

Pembuktian akan berpengaruh dan akan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil 

sebuah keputusan karena pembuktian merupakan salah satu wujud untuk mencapai 

keadilan hukum. terkait dengan pembuktian, dalam hukum Islam telah diatur 

sedemikian rupa. Dasar hukum pembuktian dalam hukum Islam didasarkan pada al-

Qur‟an, hadits, ijitihad para ulama dan sumber lain yang masih diperbolehkan dalam 

lingkup hukum Islam. Adapun beberapa pembuktian yang terdapat dalam al-Qur‟an, 

hadist, ijitihad para ulama sebagai berikut; 

Qs. ath-Thalaq/65:2;
51

 

ْ٘ عَذلٍْ يِّ  َٔ ا رَ ْٔ ذُ ِٓ اشَْ َّٔ فٍ  ْٔ عشُْ ًَ ٍَّ تِ ُْ ْٕ ْٔ فاَسِلُ فٍ اَ ْٔ عْشُ ًَ ٍَّ تِ ُْ ْٕ ٍَّ فاَيَْسِكُ ُٓ ٍَ اجََهَ ٕا فاَِراَ تهََغْ ًُ ْٛ الَِ َٔ ُْكىُْ 

ٍْ َّٚتَّ  يَ َٔ خِشِ ەۗ  وِ الْْٰ ْٕ انَْٛ َٔ  ِ ٍُ تاِلِلّه ٌَ ٚؤُْيِ ٍْ كَا ّٖ يَ عَعُ تِ ْٕ ِ ۗرٰنِكُىْ ُٚ ادجََ لِِلّه َٓ ّٗ يَخْشَجًا   انشَّ َ َٚجْعمَْ نَّ  كِ اللّٰه
 

                                                
50 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar,  Wawancara,  Makassar,  Tanggal 25 

November 2020. 

 
51Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya, h.591. 
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Tejemahannya: 
Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara 
baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena 
Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya 
Dia akan membukakan jalan keluar baginya. 
 
Ketentuan ayat diatas, terutama dengan kalimat  “dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu 

karena Allah”, terlihat bahwa dalam sengketa harus ada persaksian, dua orang saksi 

atau alat bukti dan harus adil dalam memberikan kesaksian itu. 

Hadist Al-Ustad Yazin bin‟Abdul Qadir Jawas;
52

 

 

َرَسىُْلََاللهَِصَلَّـًَاللهَُعَلَيْهَِوَسَلَّنََقَالََ ٌْهُوَـاَ؛َأىََّ لىََْيعُْطًََ:َعَيَِابْيَِعَبَّاسٍَرَضِيََاللهَُعَ

،َوَلكَِيَِالْبَيٌِّةََُعَلَـًَالْـوُدَّعِيَْ،َوَالْيوَِيْيََُالٌَّاسَُبِدَعْىَاهُنَْلََدَّعًََرِجَالٌَأهَْىَالََقىَْمٍَوَدِهَاءَهُنَْ

ًْكَر َّ عَلَـًَهَيَْأَ  
 

Dari Ibnu „Abbas Radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah saw. bersabda, 

“seandainya  setiap  orang dipenuhi klaim  tuduhan  mereka, maka tentu akan ada 

orang-orang yang mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, 

namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang 

yang tidak mengaku/terdakwa.”  

 

Pak syahidal, menuturkan bahwa : 
“Hukum acara islam mengacu perinsip keadilan sehingga hal-hal yang 
membuat keadilan itu tidak terujuk teori itu makanya sanggat ketak 
dengan peroses pembuktian untuk menentukan alat bukti apa saja yang 
harus di terima”.

53
 

 
Bahwa ketentuan Akad Pembiayaan Murabahah tersebut juga diperkuat 

dengan FAHWA DEWAN SYARIAH NASIONAL. Nomor 92/DSN-

                                                
52As Sunnah Kubrah,  karya: Al-Baihaqi (X/252,V/331-332).   
53 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar,  Wawancara,  Makassar,  Tanggal 25 

November 2020. 
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MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-Tamwil al-Mautsuq bin 

al-Rahn), Angka Kelima butir 3, yang mengatakan:
54

 

“Barang jaminan  marhun  dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila 
pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta‟jir  
melakukan perbuatan moral hazard.” 

Pembuktian dalam hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan 

sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran 

adanya suatu sengketa yang telah dilakukan oleh tergungat. Sistem alat bukti menurut 

hukum Islam antara lain;
55

 

1. Ikrar (Pengakuan) 

Suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lain 

mengenai ada tidaknya sesuatu.Ikrar dapat diberikan dimuka hakim di 

persidangan atau diluar sidang. 

2. Syahadah (Saksi) 

Orang yang memberikan keterangan dimuka sidang yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan apa yang dia lihat, 

dengar dan dia alami sendiri, sebagai bukti kejadiaannya peristiwa atau 

keadaan tertentu. 

3. Yamin (Sumpah) 

                                                
54H. Arman Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Cet.II: Jakarta, 2017), h. 

172. 
55Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama DiIndonesia (Cet. IV;  

Jakarta: Kencana, 2018), h.133-139. 
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Sumpah suatu pernyataan khidmatyang diberi atau diucapkan pada waktu 

memberi janji atau keterangan dengan mengikat sifat Maha Kuasa Tuhan dan 

percaya bahwa maka yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar 

akan dihukum olehnya. Sumpah hanya memberi suatau alat bukti yang dapat 

diandalkan dalam pengambilan putusan terakhir. 

4. Riddah (Murtad) 

Riddah hanya dipakai untuk pembuktian pada perkara gugatan cerai dalam 

hal apabila alasan-alasan hukum sebagai bukti gugatan, maka si istri berikrar 

keluar agama Islam (Murtad) agar perkawinannya dapat putus. 

5. Maktubah (Bukti-bukti Tertulis) 

Bukti tertulis yang dimaksud adalah akad, surat keterangan. 

6. Tabayyun (Limpahan Peemeriksaan) 

Upaya memperoleh kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis 

pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang sedang memeriksa. 

Pak syahidal, menuturkan bahwa : 
“Hukum ekonomi syariah itu terkait dengan hukum  perjanjian dengan 
perakteknya itu di perjanjian atau akad syariah itu sudah di perjanjikan 
sedemikian rupah termasuk bukti-bukti pembayaran itu sendiri seperti 
apa yang bisa diterima sebagai alat bukti suadah di perjanjikan, 
makanya yang ditekanka bahwa yang bisa di jadikan alat bukti kalo ada 
perselisihan antara Nasaba dengan Bank bahwa itu sudah di perjanjikan 
bahwa yang dapat di terima oleh Bank menjadikan alat bukti yang sah 
atau dokumen-dokumen resmi yang di keluarkan Bank, jadi makanya 
Nasaba haru menjaga dokumen-dokumen dari pihak Bank karena harus 
mendapatkan bukti, karena saksi nda mungkin Karen pihak Bank 
mempunyai  data yang lengkap”.

56
 

 

                                                
56 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar,  Wawancara,  Makassar,  Tanggal 25 

November 2020. 
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Pembuktian merupakan suatu proses, baik dalam acara perdata, acara 

pidana maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti 

yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah 

suatu fakta atau kenyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang 

dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu 

pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan 

tersebut.  

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa paramenter dalam 

pembuktian suatu perkara dipersidangan yaitu:
57

 

a. Bewijsthheorie, adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar 

pembuktian oleh hakim di pengadilan. 

b. Bewijsmiddelen, yaitu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah 

terjadi peristiwa hukum. 

c. Bewijsvoring, yang diartikan sebagai penguraian cara bagaimana alat-alat bukti 

diperoleh, dikumpulkan dan disampaikan didepan sidang pengadilan. 

d. Bewijslast atau burdenof proof, adalah pembagian beban pembuktian 

diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.  

e. Bewijskracht, yang dapaat diartikan sebagai kekuatan pembuktian dari masing-

masing alat bukti. 

                                                
57Rahman Amin, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata (Cet.I: 

Yogyajakarta, 2020), h. 17-18.   
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f. Bewijs minimmum, atau bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian 

untuk mengikat kebebasan hakim. 

Namun dari pasal 163 HIR tersebut, adakalahnya tidak selamanya orang 

yang mengungkapkan fakta-fakta serta-merta harus membuktikannya, hal ini 

karena adakalahnya dia tidak perlu membuktikan fakta tersebut, khususnya dalam 

hal-hal sebagai berikut:
58

 

a. Bukti kesalahan dalam kasus tanggung jawab mutlak. 
b. Dalam kasus penerapan beban terbalik. 
c. Tidak perlu dibuktikan jika pihak lawan tidak membantahnya. 
d. Tidak perlu dibuktikan terhadap fakta yang telah diketahui secara 

meluas oleh umum. 
e. Tidak perlu dibuktikan terhadap hal-hal yang dapat dilihat sendiri oleh 

hakim. 
f. Tidak perlu dibuktikan jika sudah menjadi hukum positif. 

Pasal 1865 KUHPer  menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan 

bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak 

orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau 

peristiwa tersebut. Selain itu terdapat bebarapa pasal tertentu dalam KUHPer yang 

secara tegas mengatur tentang beban pembuktian, antara lain:
59

 

a. Pasal 1224 KUHPer, adanya keadaan memaksa yang harus dibuktikan 
oleh pihak debitur. 

b. Pasal 1365 KUHPer, pihak yang menuntut ganti kerugian akibat 
perbuatan melanggar hukum harus membuktikan adanya kesalahan. 

c. Pasal 1394 KUHPer, adanya kwitansi yang berturut-turut tanggal 
pembayarannya sebanyak tiga kwitansi, membebaskan debitur untuk 
membuktikan pembayaran-pembayaran yang lebih dulu. 

d. Pasal 1769 KUHPer, adanya bukti pembayaran pokok uang pinjaman 
dianggap terbukti telah membayar bunga pinjaman tersebut. 

e.  Pasal 1977 KUHPer, seseorang yang menguasai barang bergerak 
dianggap sebagai pemiliknya. 

f. Pasal 252 KUHPer, seseorang suami dapat menyangkal seorang anak 
yang lahir dari istrinya sebagai anaknya yang sah apabila ia dapat 
membuktikan bahwa dalam waktu antara 300 hari dan 180 hari sebelum 
anak itu, tidak bersetubuh dengan istrinya. 

                                                
58Rahman Amin, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata , h. 21. 
59Rahman Amin, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata , h. 21-23. 
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g. Pasal 489 KUHPer, seorang yang menyatakan mempunyai hak yang 
didapat dari orang yang tidak karuan tempat tinggalnya dan tidak karuan 
apakah masih hidup, maka harus dibuktikan bahwa orang yang tidak 
dapat karuan tempat tinggalnya itu adalah masih hidup pada waktu hak 
yang dimaksudkan melakat pada orang tersebut. 

h. Pasal 533 KUHPer, seseorang yang menguasai barang tidak perlu 
membuktikan etikat baiknya, tetapi orang yang mengemukakan etikat 
buruk itu harus membuktikannya. 

i. Pasal 535 KUHPer, seseorang yang telah mulai menguasai sesuatu 
untuk orang lain maka ia selalu dianggap meneruskan penguasaan itu, 
kecuali terbukti sebaliknya. 

j. Pasal 468 ayat (2) KUHD, pihak pengangkut barang harus menganti 
rugi yang diderita pemilik barang apabila barangnya yang diangkut 
tidak hanya sebagai diserahkan kepada pemilik itu, kecuali si 
pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu 
adalah akibat dari suatu peristiwa yang diluar kemampuan manusia.  

Kedudukan alat bukti tersebut dalam persidangan menurut hukum Islam 

sendiri untuk memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang 

dipersengketakan. 

Menurut Pasal 1866 (KUPer) alat-alat bukti terdiri atas:
60

 
1. Bukti tertulis/surat 
2. Pembuktian dengan saksi-saksi 
3. Persangkahan  
4. Pengakuan  
5. Sumpah  

 

Dalam hukum acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting 

dan paling utama dibandingkan dengan yang lain. Apalagi pada masa sekarang, 

semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, yang 

sengaja dibuat untuk itu.  

Pembuktian merupakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-

dalil yang telah disampaikan kedua belah pihak sebelum hakim mengambil 

                                                
60Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, (Cet. I: Banten, 2019), h.3. 
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keputusan.Hal ini senada dengan ketentuan dalam Pasal 1865 BW dan Pasal 163 

HIR/283 Rbg;
61

 

Menyatakan bahwa setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai 
suatu hak atau guna menegukkan hak sendiri maupun membantah hak orang 
lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 
peristiwa tersebut. 

4. Analisi Penulis 

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dipaparkan di atas, maka yang 

dapat penulis pahami adalah bahwa pertimbangan hakim dimulai dari bahwa 

Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah sudah telat karena barang tersebut 

sudah dilelang, demikian pula ternyata obyek tanah yang dipermasalahkan oleh 

Pelawan telah diajukan lelang dengan nomor 2016/2015 tanggal 10 Nopember 2015. 

Oleh karena pelawan telah terlambat mengajukan perlawanan maka perkara 

dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dokumen perikatan berupa akad pembiayaan 

Murabhah Bil Wakalah nomor 190, yang dibuat dihadapan Irene Lidjaya, S,H., M. H, 

Notaris di kabupaten Gowa pada tanggal 6 Nopember 2017 dan Akta Pemberian hak 

Tanggugan telah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berhak, oleh Pejabat Publik 

yang berwenang merupakan Akta Autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHP, sehingga 

tuntutan Pelawan tidak dapat diterima. 

Ibu Hj. Nadirah, menuturkan bahwa : 
“Suatu akte resmi  Autentik mempunyai sutu pembuktian sempurna salah 
satu pihak bersertifikat di tanda tangani oleh Negara itu autentik sekali 
memang di buat tangan di tanda tangani berdua tapi di sahkan oleh satu 
pihak kembali di awal tapi biar menjadi  bukti autentik hakim tetap 

                                                
61https://www.google.com/, diakses pada tanggal 23 November 2020, Pukul 16:22 

https://www.google.com/
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mempunyai bukti bebas berhak memilih apakah pembuktian ini bisa aku 
terima atau bisa kau terima”.

62
 

 
Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I dalah hal ini kurang tepat , karena 

Pelelangan yang sesungguhnya adalah ketik barang telah dilelang dalam arti barang 

sudah laku terjual bukan pada prosesnya yang selesai dengan berita acara lelang, 

tetapi barangnya belum laku terjual dan belum ada pembeli (sesuai dengan pengakuan 

dan bukti-bukti surat yang diajukan para Terlawan) oleh karena itu, eksepsi Terlawan 

I dinyatakan ditolak. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pelawan dan Terlawan I, akad pembiayaan 

yang telah disepekati antara Pelawan dan Bank BRI Syariah sebagamana bukti (P3) 

Pelawan dan bukti (TL9) Terlawan, terbukti Pelawan wanprestasi, Pelawan terjadi 

penunggakan pembayaran ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah 

nomor 19, harta obyek tersebut adalah jaminan Pelawan kepada Terlawan I apabila 

terjadi Wanprestasi; 

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah ditentukan bahwa dalam 

hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain pada pengadilan 

dalam lingkungan peradilan agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan 

isi akad. 

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

Tanggal 25 November 2020 
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Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya 

pekara dibebankan kepadanya. Proses pengambilan putusan dalam Putusan Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. bahwah putusan majelis hakim sudah tepat karena sistem 

pembuktian yang telah di ajukan sudah sesuai dengan pasal-pasal tentang pembuktian 

baik dalam hukum acara perdata dan hukum islam yang ada. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian perihal Sistem Pembuktian Dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah Perspekti Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA.Mks), penelitian ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Proses sistem pembuktian pada menganut adanya keharusan mengahadirkan 

Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur 

dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, 

sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara 

perdata hakim cukup membuktikan dengan preponderance of 

evidence (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-alat bukti yang cukup 

tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti surat dikategorikan 

sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi menjadi dua macam : akta dan surat-

surat lain yang bukan akta. Akta dibedakan menjadi : akta otentik dan akta 

dibawah tangan. 

Pelawan dan Terlawan I, akad pembiayaan yang telah disepekati antara 

Pelawan dan Bank BRI Syariah sebagamana bukti (P3) Pelawan dan bukti 

(TL9) Terlawan, terbukti Pelawan wanprestasi, Pelawan terjadi penunggakan 

pembayaran, berdasarkan akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah nomor 19, 
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harta obyek tersebut adalah jaminan Pelawan kepada Terlawan I apabila terjadi 

Wanprestasi, bahwa selain itu dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah ditentukan bahwa dalam 

hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain pada 

pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, penyelesaian sengketa 

dilakukan sesuai dengan isi akad. 

Proses pengambilan putusan dalam Putusan Nomor 

1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. bahwah putusan majelis hakim sudah tepat karena 

sistem pembuktian yang telah di ajukan sudah sesuai dengan pasal-pasal 

tentang pembuktian baik dalam hukum acara perdata dan hukum islam yang 

ada. 

2. Dalam hukum acara peradilan islam penuntut mempunyai kewajiban untuk 

membuktikan dalil-dalil dakwaannya dan beban sumpah wajib dilakukan bagi 

orang yang imgkar. Kesaksian merupakan kewajiban peradilan atas hakim yang 

mewajibkannya, hukum mendatangkan kesaksian dengan segalah syarat-

syaratnya merupakan keharusan, jika kewajiban menghadirkan saksi 

ditinggalkan semuanya akan berakibat  menghilangkan haka atau kebenaran. 

Adapun syarat minimum pembuktian yakni minimum dua alat bukti. Jadi dua 

alat bukti yang dimaksud adalah bersifat kuantitatif. Dalam hal ini alat bukti 

saksi minimal dua orang saksi ditambah dengan alat bukti lainya. 
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B. Implikasi Penelitian    

Dalam penyusunan skripsi ini penelitian melakukan penelitian di Pegadilan 

Agama Makassar, dari hasil penelitian memberikan saran untuk menjadi 

pertimbangan dan bahan diskusi nantinya, yaitu : 

1.  Dalam sengketa ekonomi Syariah khususnya dalam pembuktian sengketa 

ekonomi Syariah kita harus benar-benar memperhatikan surat-surat atau berkas-

berkas yang bisa menjadi alat bukti di persidangan nanti, karena bisa menjadi 

rujukan untuk keyakinan majelis hakim di muka sidang.  

2. Para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah 

menguasai pengatahuan ilmu hukum yang baik dan terkhusus hukum ekonomi 

Syariah, karena pada saat menangani sutua perkara dapat menerapkan ketentuan 

tujuan hukum itu sendiri yaitu, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga 

para pelaku sengketa ekonomi Syariah dapat mendapatkan hukum yang 

semestinya. 
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