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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengn huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan 

dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, 

dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini 

mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 

masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin 

sebagai berikut : 

ا    :  a   د    :  d   ض  :  ḍ   ك  :  k  

 l  :  ل   ṭ   :    ط   ż  :    ذ   b  : ب

 m  :  م   ẓ  :    ظ   r  :    ر   t  : ت

 n  :  ن   ‘  :    ع   z  :    ز   ṡ  : ث

 w  :  و    g  :    غ   s  :  س   j   : ج

 h  :  ه   f  :   ف              sy  :  ش   ḥ  : ح

 y  :  ي   q  :    ق   ṣ  : ص   kh  : خ

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap 

Contoh : 
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مَة  muqaddimah =  مُقدَ ِّ

رَةُ  يْنَةُ المُنَوَّ  al-madinah al-munawwarah =             المدِّ

C. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Fathah    َـ  ditulis  a  contoh   ََأَ قر  

Kasrah   ِـ  ditulis  i contoh مَ    رَحِّ  

Dammah ُـ ditulis u contoh    ٌُكُتب  

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap  ”ditulis “ai (fathah dan ya) ـَيْ

Contoh :  ٌزَيْنَب = zainab  َْكَيف = kaifa 

Vokal rangkap  ْـَو  (fathah dan waw) ditulis “au” 

Contoh :  َحَوْل = ḥaula   َوْلَ ق  = qaula 

D. Vokal Panjang 

 qāmā = قَامَا  : ditulis ā contoh (fatḥah) ـَا

يْم  : ditulis ī contoh (kasrah) ـِى رَحِّ = rahīm 

 ulūm‘ =عُلوُْم : ditulis ū contoh (dammah) وـُ

E. Ta Marbūṭah 

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/ 

Contoh :    َّمَة مَك ةُ المكَرَّ  = Makkah al-Mukarramah 

يةَ     سْلََمِّ يْعَة الإِّ    al-Syarī’ah al-Islamiyah =     الشَّرِّ

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/ 

يَّة سْلََمِّ  al-ḥukūmatul-islāmiyyah =  الحُكُوْمَةُ الإِّ

  al-sunnatul-mutawātirah =              السُنَّةُ المُتوََاتِّرَة
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F. Hamzaḥ 

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh 

tanda  apostrof (‘) 

Contoh : إيمان              = īmān, bukan ‘īmān 

ة  ittihād al-ummah, bukan ‘ittihād al-‘ummah =   إِّت ِّحَادُ الأمَُّ

G. Lafẓu’ Jalālah  

Lafẓu’ Jalālah ( kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa 

hamzah. 

Contoh :     عبد الله   ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh  

 ditulis: Jārullāh   جار الله

H. Kata Sandang “al-“  

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan 

huruf qamariah maupun syamsiah 

Contoh :  ن المُقدََّسَة  al-amākin al-muqaddasah =           الأمَاكِّ

يةَ يَاسة الشَّرْعِّ  al-siyāsah al-syar’iyyah =       الس ِّ

b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, 

meskipun merupakan nama diri. 

Contoh :   ْي  al-Māwardī =   الماوَرْدِّ
الأزَْهَرُ        = al-Azhar 

 al-Manṣūrah  =    المَنْصُوْرَة

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis 

dengan huruf kafital. 

Contoh:   Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu 

     Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm 
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Singkatan  : 

swt  = Subḥānahū wa ta’ālā 

saw  = Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

ra.  = Radiyallāhu ‘anhu 

Q.S. …/ …:4 = Qur’an, Surah ….. ayat 4 

UU  = Undang-Undang 

M.  = Masehi 

H.  = Hijriah 

SM.  = Sebelum Masehi 

t.p.  = Tanpa penerbit 

t.t.p  = Tanpa tempat penerbit 

t. Cet  = Tanpa cetakan 

Cet.  = Cetakan 

t.th.  = Tanpa tahun 

h.  = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama   : Andi Nur Afifah Ikramah 

NIM   : 80100218024 

Judul    : Royalty Fee pada Bisnis Waralaba Toko Ritel dalam 
                                      Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT 
                                    Circle K Region Makassar, Outlet Mitra Indogrosir, dan 
                                    Citra Mart) 
 

Tesis ini membahas “Royalty Fee pada Bisnis Waralaba Toko Ritel dalam 
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT Circle K Region 
Makassar, Outlet Mitra Indogrosir, dan Citra Mart). Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana Royalty Fee Bisnis Waralaba Toko Ritel dalam 
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT Circle K Region Makassar, 
Outlet Mitra Indogrosir dan Citra Mart). Kemudian dirumuskan dalam dua sub 
masalah, yakni: bagaimana penerapan bisnis waralaba toko titel Circle K, OMI, 
dan Citra Mart ditinjau dari hukum ekonomi syariah? Bagaimana sistem royalty 
fee bisnis waralaba toko ritel di PT Circle K Region Makassar, Outlet Mitra 
Indogrosir dan Citra Mart dalam perspektif hukum ekonomi syariah? 

Peneliti mengambil lokasi di  Makassar Sulawesi Selatan dengan teknik 
pengumpulan data riset lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, normatif, 
studi kasus, dan sosiologis. Adapun sumber data didapatkan dari informan 
Manajer Marketing, Supervisor, atau narasumber yang spesifik kerjanya di 
pembukaan mitra kerjasama franchise dari ketiga toko tersebut. Lalu, teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwasanya: Pertama, 
waralaba Circle K dengan franchiseenya sudah sesuai dengan syariat hukum 
Islam, yakni tidak adanya unsur kecurangan dari segi akad dan perjanjian serta 
dilakukan secara transparansi, adapun Outlet Mitra Indogrosir (OMI) dengan 
franchiseenya Citra Mart, ada perbedaan persepsi kebijakan terkait akad dan 
perjanjian waralabanya, yakni belum adanya penandatanganan tertulis sehingga 
tidak sesuai dengan syariat, tetapi kedua belah pihak sama-sama menyepakati 
pertimbangan dan kebijakan amandemen yang dibuat khusus oleh franchiseenya. 
Kedua, implementasi royalty fee antara kedua perusahaan tersebut sudah 
dilakukan secara transparansi, yang membedakan dari keduanya dari kebijakan 
keterlambatan pembayaran royalty fee, Circle K dengan franchiseenya 
menggunakan tenggat waktu tiga bulan maksimal dengan sistem bunga, hal ini 
tidak disesuaikan dengan syariat Islam karena bunga termasuk riba, selanjutnya 
OMI dengan franchiseenya Citra Mart sama sekali tidak akan menggunakan 
kebijakan sistem keterlambatan, karena royalty fee otomatis akan dipotong dari 
cashback franchiseenya dengan pembelian produk di OMI tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama universal, tidak terbatas oleh 

waktu dan tempat tertentu. Diyakini pula bahwa ajaran Islam mencakup berbagai 

aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah swt. 

maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam semesta. 

Tercantum di dalam QS. Saba’/34: 28 

نَّ أكَْثرََ النَّاسِّ لا يَ وَمَا أرَْ  يراً وَلكَِّ يراً وَنذَِّ عْلمَُونَ سَلْناَكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِّ بشَِّ

(٨٢)  

Terjemahannya: 

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua 
umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.1 

Salah satu aspek cakupan ajaran Islam yang sejak awal telah menjadi 

diskursus al-Qur’an adalah masalah kegiatan ekonomi dalam kehidupan umat 

manusia. Al-Qur’an lahir tidak dalam lingkungan hampa, tetapi dalam realita 

manusia yang kompleks termasuk persoalan-persoalan ekonomi manusia. 

Berbagai respons Islam terhadap praktik-praktik perniagaan yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat Makkah pada awal kelahirannya dan contoh-contoh kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. beserta para sahabatnya di 

                                                             

1Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya (Semarang: PT Karya 
Toha Putra, 2002), h. 611. 
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Makkah dan Madinah, menunjukkan bahwa Islam sejak awal kemunculannya 

telah menunjukkan bukti perhatiannya terhadap kegiatan ekonomi.2 

Ekonomi dalam Islam adalah suatu hal yang berkaitan dengan bisnis atau 

investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan 

investasi (ajakan bisnis dalam al-Qur’an dan sunnah) hingga tanda-tanda implisit 

untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat 

sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong 

optimalisasi investasi, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi untuk 

mendorong produktivitas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang 

dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan 

pola bagi hasil, yakni investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain.3 

Ada beberapa macam pengembangan usaha yang sudah ada di zaman ini, 

antaranya perdagangan internasional impor dan ekspor, pemberian lisensi, 

melakukan franchising (waralaba), membentuk perusahaan patungan, melakukan 

penanaman modal, dan masih banyak lagi. Salah satu praktik perniagaan yang 

sudah merebak luas dan menjadi kalangan tren di bisnis ritel atau perusahaan ialah 

bisnis waralaba.  

Waralaba dalam dunia bisnis terkenal dengan istilah “franchise”, yaitu 

pemberian sebuah lisensi usaha oleh suatu pihak (perorangan atau perusahaan) 

kepada pihak lain sebagai penerima waralaba. Dengan kata lain, waralaba adalah 

pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh 

                                                             

2Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, 
dengan kata pengantar oleh Faturrahman Djalil (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. xvii. 

3Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Cet. VI; Depok:  PT Raja Grafindo Persada, 
2017), h. 1. 
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pewaralaba kepada pihak terwaralaba untuk menjual produk atau jasa sesuai 

dengan standardisasi kesepakatan untuk membuka usaha dengan menggunakan 

merk dagang/ nama dagangnya.4 

Kata franchise berasal dari Bahasa Perancis yang berarti “bebas” adalah 

hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan 

menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah 

perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan atau 

menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas 

usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan 

yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan 

barang dan jasa.5 

Di Indonesia, kata franchising diartikan sebagai waralaba yang didasari 

oleh Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 1997, tanggal 18 Juni 1997 tentang 

waralaba yang kemudian diganti dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 

2007 tentang waralaba dan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan 

Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997.6 Dan 

kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 

12/MDAG/PER/3/2006 Pasal 1 Ayat 1, tentang ketentuan dan tata cara penerbitan 

surat tanda pendaftaran usaha waralaba. Dalam arti maksud dan tata cara yang 

                                                             

4Nistains Odop, Berbisnis Waralaba Murah (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006),  h.16-
17. 

5Sonny Sumarso, Kewirausahaan  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 74. 

6Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Waralaba (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2003), h. 147. 
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ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang waralaba di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa waralaba di Indonesia:7 

1. Ada ikatan hukum yang jelas antara pemberi waralaba (franchisor) dengan 

penerima waralaba (franchisee) dibuktikan pada asas-asas berkaitan 

dengan perjanjian secara umumnya.8 

                                                             

7Hendro, Dasar-dasar Kewirausahaan (PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga, 
2011), h. 522. 

8Pertama, Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang 
bersifat universal, karena tidak hanya ada dalam KUH Perdata saja. Asas ini tidak berdiri sendiri, 
maknanya hanya dapatditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yangterpadu 
dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan 
pilar, tiang, pondasidari hukum perjanjian. Lihat Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum 
Bisnis (Bandung: Alumni, 2005), h. 40. Kedua, adalah, Asas konsensualisme. Asas 
konsensualisme ini terkandung didalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung arti adanya 
kemauan dari para pihak untuk saling mengikatkan diri dan untuk saling 
berpartisipasi.Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah esensial darihukum perjanjian. Dasar 
konsensus tersebut ditemukan dalam hukum kodrat, yang mengatakan bahwa “pacta sunt 
servanda” (janji itu mengikat) dan “promissorum implendorum obligation”(kita harus memenuhi 
janji kita). Lihat di Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan 
dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 1993), h.109. Ketiga, Asas kepercayaan. Seseorang yang 
mengadakan perjanjian dengan pihak lain akan menumbuhkan kepercayaan diantara pihak, bahwa 
satu sama lainakan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhiprestasinya, karena tanpa 
adanya kepercayaan maka perjanjian tidakmungkin akan diadakan oleh para pihak.Dengan 
kepercayaan,kedua pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat 
sebagai undang-undang. Lihat di Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum 
Perikatan dengan Penjelasan, h. 113. Keempat, Asas kekuatan mengikat. Berdasarkan asas ini, 
para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan,terikatnya para pihak pada perjanjian itu 
tidak semata-mata pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga ada beberapa unsur lainsepanjang 
dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral yang mengikat para pihak. Kelima, Asas 
persamaan hukum. Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat,tidak ada 
perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa,kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. 
Masing-masing pihakwajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk 
menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Keenam, Asas kepastian hukum. 
Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini 
terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. 
Ketujuh, Asas kepatutan.  Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, asas kepatutan 
disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isiperjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan 
karena melaluiasas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan. Kedelapan, 
Asas kebiasaan.  Asas ini diatur dalam Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata menyebutkan 
suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, 
tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, 
kebiasaan dan undang-undang. 
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2. Ada proses pertukaran antara hak dan keistimewaan yang diberikan oleh 

pemberi waralaba dengan sejumlah uang serta persyaratan lain sebagai 

syarat perjanjian. 

3. Penerima waralaba wajib memenuhi persyaratan yang telah disetujui 

dalam ikatan hukum. 

4. Pemberi waralaba juga harus menyediakan dukungan dan pelatihan SDM-

nya. 

Franchising pada dasarnya adalah sebuah  perjanjian  mengenai   metode 

pendistribusian  barang  dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka 

waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha 

pendistribusian barang dan jasa di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah 

tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang 

ditetapkan franchisor. Franchisor memberikan bantuan terhadap franchisee 

sehingga franchisee membayar imbalan berupa initial fee maupun royalti. 

Royalty fee jika dilihat dengan saksama, maka hasil usaha yang 

dikembangkan oleh franchisee di bawah franchisor akan mendapatkan semacam 

penghasilan bersih dan penghasilan kotor. Besaran royalty fee berbeda-beda, 

tergantung kebijakan setiap waralaba. Dari kedua penghasilan tersebut, maka 

sistem yang sudah terimplementasi dari royalty fee ini akan bekerja dan 

tersalurkan hasil keuntungannya pada merk atau brand sebagai imbalan dari nilai 

hak kekayaan intelektual. 

Menurut survey majalah info franchise, industri waralaba mengalami 

pertumbuhan pesat sebesar 20%-30% per tahun. Adapun perbankan syariah, 
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asetnya terus bertumbuh hingga mencapai delapan puluh lima koma sembilan 

triliun pada September 2010, naik 43% dari posisi September 2009. Dua industri 

ini juga mempunyai kesamaan lain yang bila dipersatukan akan menghasilkan 

peluang bagus bagi keduanya. Skema pembiayaan syariah yang didasarkan pada 

prinsip kemitraan saling menguntungkan dianggap serupa dengan pola kemitraan 

yang diterapkan di industri waralaba.9 

Untuk menjalankan sistem waralaba ini maka harus melibatkan beberapa 

item penting seperti kekayaan intelektual, franchisee harus membayar biaya yang 

berkaitan dengan hal itu pada franchisor. Selain itu pembagian keuntungan, di 

antara poin penting yang pasti ada dalam setiap sistem waralaba ialah 

pengembalian keuntungan. Setiap bulan, pihak terwaralaba (franchisee) 

diwajibkan membayar fee atau bagi hasil dari keuntungan kotor. Besarnya bagi 

hasil yang wajib dibayarkan oleh terwaralaba kepada pewaralaba berbeda-beda. 

Dari mereka ada yang membayar 5 % dan ada pula yang lebih hingga 15 %. 

Selanjutnya kepemilikan usaha, Kedua belah pihak yang menjalin kerjasama 

dengan sistem waralaba, masing-masing berdiri sendiri, sehingga pihak 

terwaralaba berhak atas laba dari usaha yang ia jalankan dan bertanggung jawab 

atas beban-beban usaha waralabanya. Pihak terwaralaba berkewajiban 

menanggung beban pajak, gaji pegawai, utang usaha dan tentunya termasuk 

kerugian. Ketentuan ini berlaku sebagai konsekwensi dari status pihak terwaralaba 

sebagai pemilik unit usaha. 

                                                             

9www.mediaindonesia.com diakses pada 23 November 2010 

http://www.mediaindonesia.com/
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Ada banyak jenis waralaba yang berkembang saat ini, di antaranya bisnis 

waralaba produk dan dagang seperti toko ritel yang dalam hal ini penulis 

mengambil contoh kasus pada jenis waralaba ini, alasannya adalah toko ritel 

memiliki progres yang cukup pesat serta memengaruhi pertumbuhan ekonomi 

yang ada di  Indonesia, contoh seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Giant, 

Carrefour, dan lain-lain. Jika menilik sistem royalty fee yang sudah ditetapkan 

misalnya toko Alfamart, maka penerapan sistem royalty fee dihitung dari 

keuntungan bersih dan omzet penjualan, besaran royalty fee-nya pun berbeda-

beda tergantung nominal omzet penjualannya. 

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan aktivitas 

ekonomi secara islam yaitu harus adanya kerelaan dan keadilan dalam franchise 

tersebut. Hal ini sesuai dengan dasar utama dalam bermuamalah yaitu sukarela atu 

kerelaan. Kesesuian dalam  QS. Al-Nisa/4: 29 

لِّ إِّلاَّ أنَْ تكَُونَ تِّ  ينَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِّالْباَطِّ جََارَةً عَنْ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

يماً ) نْكُمْ وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إِّنَّ اللَّهَ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ (٨٢ترََاضٍ مِّ  

Terjemahannya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.10 

Sedangkan dasar yang lain adalah keadilan, karena keadilan inilah yang 

menjadi tujuan utama sehingga tercapai kebahagiaan dunia akhirat. Konsep 

keadilan dalam ekonomi Islam sendiri ialah “tidak mendzalimi dan tidak pula 

                                                             

10Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 83. 
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didzalimi”. Keadilan merupakan suatu esensi dalam sistem ekonomi Islam. 

Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. Shad/38: 24 

ي بَ  نْ الْخُلطََاءِّ ليَبَْغِّ هِّ وَإِّنَّ كَثِّيراً مِّ هُمْ عَلىَ قاَلَ لقَدَْ ظَلمََكَ بِّسُؤَالِّ نعَْجََتِّكَ إِّلىَ نِّعاَجِّ ُُ عْ

يلٌ  الِّحَاتِّ وَقلَِّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ مَا همُْ وَظَنَّ داَوُودُ أنََّمَا فتَنََّاهُ  بعَْضٍ إِّلاَّ الَّذِّ

عاً وَأنَاَبَ ) ( ٨٢فاَسْتغَْفرََ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِّ  

Terjemahannya: 

Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
denganmeminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. 
Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yangber iman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat 
sedikitlah mereka ini. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; 
Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat.”11 

Konsep Islam dalam bermuamalah amat jelas, setiap individu bebas dalam 

membuat perjanjian yang belum ada ketentuannya dalam syariah, selama tidak 

bertentangan dengan syara’ dan tidak pula bertentangan dengan hakikat perjanjian 

itu sendiri termasuk di dalamnya menentukan besaran royalty fee. Asalkan 

sepanjang kebebasan itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun 

di hadapan Allah.12 Oleh karena itu kejelasan dan transparansi dalam memulai 

kontrak ketika membeli franchise sangat penting agar terlihat hak dan kewajiban 

                                                             

11Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 83. 

12Budi Agus Riswadi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT.Raja 
Grafindo Persada, 2004), h.85 
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antara franchisor dan franchisee, jangan sampai ada pihak yang menzalimi dan 

dizalimi.13 

Setelah mengetahui seluk beluk proses bisnis waralaba terkhusus pada 

sistem royalty fee, maka penulis akan mengungkapkan sisi lain dari hukum 

Islamnya dalam hal ini dispesifikkan dalam studi analisis hukum ekonomi syariah, 

pihak terwaralaba telah membayar uang sewa hak intelektual dan berbagai 

layanan  yang diberikan  oleh pewaralaba (franchisor). Dengan demikian, 

seharusnya ia tidak lagi memungut bagi hasil bulanan dari keuntungan pihak 

terwaralaba. Adanya pungutan fee bulanan ini, menjadikan nominal nilai sewa 

hak-hak intelektualnya tidak jelas, atau yang disebut dengan gharar. Dan telah 

diketahui adanya gharar (ketidak-jelasan) pada suatu akad menjadikannya 

terlarang dalam syariat. Selain itu, ditinjau dari implementasi sistem royalty fee 

yang belum dijelaskan secara transparansi apakah sesuai dengan syariat Islam atau 

bertentangan. 

Berangkat dari permasalahan itu, penulis akan mengkaji lebih dalam 

sistem royalty fee pada bisnis waralaba ditinjau dari sudut pandang analisis 

hukum ekonomi syariah. Penulis memilih studi kasus di beberapa toko ritel yang 

ada di kota Makassar seperti Circle K dan Indogrosir. Penulis dapat 

menyimpulkan penjelasan di atas dalam sebuah judul tesis,“Royalty Fee pada 

Bisnis Waralaba Toko Ritel dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  (Studi 

Kasus PT Circle K Region Makassar, Outlet Mitra Indogrosir (OMI) dan Citra 

Mart)”. 

                                                             

13Siti Najma, Bisnis Syariah dari Nol; Langkah Jitu Menuju Kaya, Penuh Berkah dan 
Bermakna,(Jakarta: Hikmah, 2008), h. 118 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan titik yang menjadi inti dari penelitian, 

terkhusus dalam royalty fee bisnis waralaba toko ritel. Untuk menentukan 

penyelesaian penelitian maka fokus sangat perlu diperhatikan agar sasaran 

penelitian dapat langsung ditemukan dan pembahasannya akurat serta 

memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas 

judul penelitian ini.  

Fokus penelitian terkait judul penelitian ini lebih mengarah ke 

implementasi royalty fee dan analisanya dalam perspektif hukum ekonomi syariah 

terutama ditinjau dari aspek keadilan, riba, gharar, maysir pada beberapa toko 

waralaba ritel yang ada di kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Terarahnya penelitian ini, maka fokus penelitian adalah bagian dari 

integral yang dapat memberikan petunjuk sehingga penelitian lebih terarah dalam 

menganalisa jawaban royalty fee bisnis waralaba toko ritel. Sehingga akhirnya 

akan menemukan jawaban dalam penyelesaian bagaimana bentuk royalty fee 

bisnis waralaba toko ritel yang ada di Makassar. 

a. Royalty Fee 

Royalty fee adalah rancangan biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima 

waralaba sebagai biaya pemakaian hak paten kepada pemberi waralaba yang 

dibayarkan baik setiap hari, bulan, maupun tahun sesuai dengan kesepakatan 

perjanjian. 
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b. Bisnis Waralaba Toko Ritel 

Pada dasarnya, ritel adalah kegiatan bisnis perdagangan (penjualan barang 

atau jasa) yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk digunakan 

sebagai kebutuhan pribadi, keluarga atau keperluan rumah tangga bukan untuk 

dijual kembali. Pengecer merupakan perantara dalam sistem saluran pemasaran, di 

mana pengecer mendapatkan barang dari produsen dan atau pedagang besar yang 

kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. Sedangkan waralaba merupakan 

sebuah hubungan kontrak kerja antara pemilik waralaba (franchisor) dan 

penerimanya (franchisee). Bisnis waralaba biasanya dilakukan dengan pertukaran 

uang dengan perjanjian untuk menjalankan bisnis terkait dalam jangka waktu 

tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa waralaba toko ritel adalah sebuah bisnis 

berupa hubungan kontrak kerja antara  franchisor dan  franchisee  yang 

memperdagangkan barang atau jasa yang langsung disalurkan kepada konsumen 

akhir. 

c. Analisis Hukum  Ekonomi Syariah 

Suatu pemikiran kritis dilengkapi dengan data dan fakta aktualnya 

berkaitan dengan kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau 

dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara 

persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal 

tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. 

Pemakaian kata syariah sebagai fikih tampak secara khusus pada pencantuman 

syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan 

syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. 
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Tabel 1 

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

.1.  
Royalty Fee Bisnis Waralaba 

Toko Ritel dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah (Studi 

Kasus PT Circle K Region 

Makassar, Outlet Mitra 

Indogrosir dan Citra Mart)  

Penerapan Bisnis Waralaba Ditinjau dari 

Hukum Ekonomi Syariah 

Sistem Pembagian Royalty Fee Bisnis 

Waralaba Toko Ritel di PT Circle K 

Region Makassar, Outlet Mitra 

Indogrosir dan Citra Mart 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka 

penulis merumuskan pokok masalah yaitu “Bagaimana Royalty Fee Bisnis 

Waralaba Toko Ritel dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT 

Circle K Region Makassar, Outlet Mitra Indogrosir dan Citra Mart)” yang 

diklasifikasikan ke beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Bisnis Waralaba Toko Ritel Circle K, OMI, dan 

Citra Mart Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah? 

2. Bagaimana Sistem Royalty Fee Bisnis Waralaba Toko Ritel di PT Circle K 

Region Makassar, Outlet Mitra Indogrosir dan Citra Mart dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah? 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu dijadikan salah satu pedoman pendukung untuk 

kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi bisnis 

waralaba toko ritel secara umumnya, dan yang lebih khususnya pada penerapan 

pembagian royalty fee. 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai bahan 

referensi, yaitu: 

1. Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti (2013) pada bukunya 

yang berjudul: “Hukum Perikatan Islam di Indonesia”. Buku ini berisikan 

tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia serta konsep dasar hukum 

perikatan dalam Islam. Hal ini juga dilengkapi dengan analisis kasus dalam 

tataran riil bisnis, sehingga bukan hanya konsep dan teori yang dihadirkan, 

melainkan juga aplikasinya dalam berbagai transaksi bisnis. Contoh yang bisa 

diambil dari buku ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

transaksi bisnis modern terkhusus pada waralaba (franchising). 

2. Mardani (2014) pada bukunya yang berjudul: “Hukum Bisnis Syariah”. Buku 

ini berisikan tentang bisnis syariah yang bentuk aktivitas bisnisnya tidak 

dibatasi pada jumlah atau kuantitas kepemilikan harta  (barang/jasa) termasuk 

profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan 

hartanya berdasarkan tata aturan halal dan haram. Buku ini juga menjelaskan 

secara gamblang bagaimana bekerja dan bisnis dalam pandangan Islam, hak, 

kepemilikian dan harta dalam pandangan Islam, kerja sama dalam bisnis 

syariah, perusahaan dengan prinsip syariah terfokus pada lembaga perbankan 
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syariah, serta beberapa fatwa DSN dan peraturan yang berkaitan dengan 

operasional bisnis syariah di Indonesia serta doktrin fikih. 

3. A. Rahman (1996) pada bukunya yang berjudul: “Muamalah (Syariah III)”. 

Buku ini berisikan tentang konsep muamalah yang berdasarkan syariat Islam, 

dimulai dari perdagangan dan komersial, pembagian kekayaan, konsep halal-

haram dalam syariah Islam dan lain-lain. Dalam bab khusus membicarakan 

tentang perdagangan dan komersial, di situ membahas  bagaimana 

perdagangan dan bisnis yang mestinya dilakukan, beberapa petunjuk bagi 

transaksi perdagangan, hukum perjanjian akad yang berpusat pada al-Māl, 

perjanjian perdagangan yang haram, beberapa jenis syirkah (musyarakah), hal 

ini termasuk dalam beberapa komponen penting dalam mengetahui 

bagaimana gambaran umum dari bisnis waralaba ritel. 

4. Veithzal Rivai Zainal, Firdaus Djaelani, dkk (2017), pada bukunya yang 

berjudul:”Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan 

Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw.”. Buku ini 

berisikan tentang konsep manajamen pemasaran Islami antara lain maqasid 

syariah, peran pemasaran, pengembangan strategi dan rencana pemasaran, 

riset pemasaran, dan lain-lain. Dalam beberapa bab, ada satu bab yang 

membahas khusus pengelolaan bisnis ritel, grosir, dan logistik. Pengelolaan 

pedagang eceran (retailing) digambarkan dalam hal lingkup pemasarannya, 

jenis-jenis eceran, tanam modal usaha eceran baru, keuntungan dan 

kelemahan perdagangan eceran dan gambaran lain yang terkait dengan bisnis 

ritel. 
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5. Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi 

(2011), buku ini berjudul: “Islamic Transaction Law in Bussiness: dari Teori 

ke Praktek”. Buku ini berisikan tentang pengetahuan kegiatan bisnis 

berkaitan dan bersentuhan langsung dengan aspek hukum, sehingga jika 

diabaikan atau kurang cermat dalam aplikasinya, bukan tidak mungkin di 

kemudian hari bisnis akan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan 

mengalami risiko yang sangat fatal. Dalam buku ini, ada pembahasan yang 

menjelaskan tentang bagaimana hukum akad dan transaksi bisnis. Selain itu, 

ada beberapa poin yang menjelaskan tentang prinsip dasar transaksi Islami 

serta hukum perikatan Islam yang ditinjau dari hukum ekonomi hukum Islam 

itu sendiri. Hal tersebut, sangat berkaitan dengan konsep bisnis waralaba ritel. 

6. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo (2017), buku ini berjudul tentang: 

“Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia”. Buku ini membahas tentang tahap-tahap perkembangan 

perbankan syariah, di antaranya tahap pengenalan, tahap pengakuan, dan 

tahap pemurnian. Buku ini menjelaskan secara spesifik tentang sejarah 

hukum perbankan syariah di Indonesia, kegiatan usaha dan produk perbankan 

syariah, tata kelola perbankan syariah, penyelesaian pembiayaan yang 

bermasalah, dan lain-lain. Adapun dalam pembahasan ini, dibahas secara 

spesifik tentang transaksi dalam perbankan syariah yang dikaitkan dengan 

transaksi musyarakah. 

7. Musthafa Dib al-Bugha (2009), dengan buku yang berjudul: “Fikih Islam 

Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i”. Buku ini 
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terjemahan dari al-Tazhib fī Adillat Matan al-Gāyat wa al-Taqrīb  al-

Masyhūr bi Matan Abi Syuja’ fī al-Fiqh al-Syāfi’i yang merupakan salah satu 

kitab rujukan dalam mempelajari fikih syar’i. Buku ini membahas seluruh 

aspek dalam ilmu fikih di antaranya kitab taharah, kitab salat, zakat, puasa, 

haji, jual beli dan muamalat lainnya, faraidh dan wasiat, nikah, jinayat, 

hudud, jihad, perburuan dan penyembelihan, perlombaan dan memanah, 

sumpah dan nazar, serta pengadilan dan persaksian. Salah satu bab yang 

dibahas di buku ini ialah bab jual beli dan muamalat lainnya yang di mana 

berkaitan dengan hukum musyarakah (perkongsian). Kali ini ditinjau dalam 

fikih muamalahnya, maka diteliti dari dalil halal-haramnya atau batasan-

batasan tentang musyarakah ini berdasarkan pendapat para ulama dan sumber 

syariat Islam: al-Qur’an dan sunnah. 

8. Dan beberapa jurnal yang terkait dengan teori gambaran bisnis waralaba 

secara umumnya. 

Menyikapi beberapa referensi yang terkait, dapat disimpulkan bahwa 

belum ditemukannya pembagian royalty fee pada bisnis waralaba terkhusus pada 

toko ritel yang berada di Kota Makassar, tentunya penelitian ini memberikan 

corak warna tersendiri yang lebih mengarahkan dalam hal “sudah sesuai 

syariatkah pembagian royalty fee dengan pada bisnis waralaba toko ritel?”. Selain 

itu, fokus penelitian ini di toko-toko ritel terbesar seperti Alfamart, Indomaret, 

Giant, Alfamidi maupun toko ritel kecil seperti toko  SatuSama dan lain-lain yang 

belum pernah disentuh oleh para peneliti khususnya pada akademisi hukum Islam 

yang lebih cenderung ke fikih muamalah. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 

tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan bisnis waralaba ditinjau dari hukum ekonomi 

syariah. 

b. Untuk mengetahui sistem pembagian royalty fee bisnis waralaba toko ritel di 

PT Circle K Region Makassar, Outlet Mitra Indogrosir dan Citra Mart dalam 

perspektif hukum ekonomi syariah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum 

ekonomi syariah pada khususnya. Diharapkan pula kepada para pencari 

keadilan dan masyarakat pada umumnya yang membaca tesis ini dapat 

memahami pentingnya mengetahui royalty fee bisnis waralaba toko ritel 

secara umumnya. 

b. Dapat menjadi bahan komparatif bagi para penulis berikutnya serta dapat 

menjadi bahan masukan minimal bahan bacaan bagi pecinta ilmu 

pengetahuan. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tesis ini dalam rangka 

penyelesaian studi konsentrasi hukum Islam (syariah) untuk memperoleh 

gelar magister. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Bisnis dalam Hukum Ekonomi  Syariah 

1. Bisnis Syariah 

a. Pengertian  

Dalam hukum Islam atau disebut dengan bisnis syariah jika dalam 

pendekatan fikih keuangan, pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan 

istilah tijarah (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis syariah, pengertian 

keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran material, 

melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridaan Allah ketika 

menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam al-Qur’an 

yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi justru 

kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat immaterial.14 

Oleh karena itu, maka yang disebut dengan bisnis syariah adalah 

serangkaian aktivitas bisnis dalam hal berbagai bentuknya yang tidak dibatasi 

jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun 

dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan 

haram). Bisnis ini mempunyai aturan yang di mana kumpulan harta yang 

didapatkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Bank 

Indonesia, operasional bisnis syariah serta dari segi fikih muamalahnya. 

 

 

                                                             

14Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 2. 
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b. Dasar Hukum Bisnis 

1) Al-Qur’an 

Banyak ayat-ayat al-Qur’an15 yang menjelaskan tentang bisnis jual beli, 

perniagaan, dan perdagangan. Di antaranya terdapat dalam beberapa ayat berikut: 

a) Ayat tentang jual beli (perintah mencari nafkah). Dalam QS. Al-Isra/17: 12 

رَ وَ  تبَْتغَوُا جَعلَْناَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيتَيَْنِّ فمََحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِّ وَجَعلَْناَ آيةََ النَّهَارِّ مُبْصِّ ةً لِّ

لْناَهُ تفَْصِّ  سَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّ نِّينَ وَالحِّْ نْ رَب ِّكُمْ وَلِّتعَْلمَُوا عَددََ الس ِّ لًَ مِّ ُْ (٢٨يلًَ )فَ  

Terjemahannya: 

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), 
kemudian Kami hapuskan tanda malam dan  Kami jadikan tanda siang itu 
terang benderang, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 
(waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.16 

 
b) Ayat tentang etika jual beli. Dalam QS. Al-An’am/6: 152 tentang menjauhkan 

yang haram dalam jual beli 

يَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا الْكَيْ انَ وَلا تقَرَْبوُا مَالَ الْيتَِّيمِّ إِّلاَّ بِّالَّتِّي هِّ ََ ي لَ وَالْمِّ

لوُا وَلوَْ كَانَ ذاَ قرُْبىَ وَبِّ  عهَْدِّ اللَّهِّ بِّالْقِّسْطِّ لا نكَُل ِّفُ نفَْساً إِّلاَّ وُسْعهََا وَإِّذاَ قلُْتمُْ فاَعْدِّ

اكُمْ بِّهِّ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ ) أوَْفوُا كُمْ وَصَّ (٢٥٨ذلَِّ  

Terjemahannya: 

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa, dan sempurnakanlah 
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang 
melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah 

                                                             

15Al-Qur’an adalah kalam Allah, yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad saw. yang ditulis di mushaf, yang dinukil (diriwayatkan) secara mutawatir, dan 
dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Lihat di Mardani, Penyalahgunaan Narkoba 
dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 
36. 

16Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 283. 
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sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. 
Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.17 

c) Ayat tentang syarat-syarat jual beli 

Dalam QS. An-Nisa/4: 29 

لِّ إِّلاَّ أنَْ تكَُونَ تِّ  ينَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِّالْباَطِّ جََارَةً عَنْ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

يماً ) نْكُمْ وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إِّنَّ اللَّهَ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ (٨٢ترََاضٍ مِّ  

Terjemahannya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.18 

Allah swt. Melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta 
sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan 
berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi, dan berbagai hal 
serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut 
berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan 
jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. 
Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang 
seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda 
senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat 
mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” 
Selanjutnya pada firman Allah swt. ( ْنْكُم  Kecuali“ ,(إِّلاَّ أنَْ تكَُونَ تِّجََارَةً عَنْ ترََاضٍ مِّ
dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.” Lafazh Tijaarah 
dapat dibaca dengan rafa’ atau nashab yaitu menjadi pengecualian terpisah. 
Seakan-akan Allah swt. berfirman: Janganlah kalian menjalankan 
(melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi 
dengan perniagaan yang disyari’atkan, yang terjadi dengan saling meridhai 
antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu 
sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.”19 
 

Dari penafsiran QS. Al-Nisa/4:29 bahwa bisa dijelaskan jual beli itu 

diperbolehkan selama masih dalam koridor syari’at, yakni saling rida satu sama 

lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kecuali jika dalam jual beli tersebut 

ada unsur yang bisa merugikan satu sama lain, maka hukum seperti ini tidak 

                                                             

17Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 149. 

18Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 83. 

19Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir min 
Ibni Katsir, terj. Oleh M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, Jild. II  (Cet. V; t.tp: Pustaka Imam 
Asy-Syafi’I, 2012), h. 357-358. 
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boleh. Saling merugikan satu sama lain bisa dikaitkan dengan riba, gharar, atau 

perjudian yang mana bukan hanya sebatas interaksi manusia tetapi masuk dalam 

perkara yang diharamkan oleh Allah swt. bahkan salah seorang ulama besar Imam 

Syafi’i berhujjah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul (sikap 

menerima). 

Menilik jual beli, bukan hanya sebatas transaksi uang secara cash delivery 

seperti yang dilakukan pada zaman Rasulullah saw. Tetapi memiliki 

perkembangan yang sangat pesat dari esensi jual beli, seperti jual beli on line, atau 

jika bergeser ke makna bisnis on line maka bisa dikaitkan dengan Multi Level 

Marketing, Electronic Commerce, termasuk bisnis waralaba yang kian merebak di 

mana-mana. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah jual beli atau bisnis 

kontemporer (permasalahan yang belum terjadi di masa Rasulullah saw.) masuk 

dalam ayat yang disebut di atas, yakni perniagaan yang dilakukan atas dasar suka 

sama suka baik dari perjanjian awal berupa pemberian investasi, bagi hasil fee 

bulanan, dan banyak hal. 

2) Hadis  

Banyak hadis20 Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang bisnis syariah, 

di antaranya sebagai berikut: 

: أي سُئل عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن  النبي صلى الله عليه و سلم

 الكسب أطيب؟ قال عم الرجل بيده و كل بيع مبرور )رواه البَار و صححه

 الحاكم(

                                                             

20Al-Hadis yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. baik berupa perkataan, 
perbuatan, dan ketetapannya setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Lihat di Mardani, Hadis Ahkam 
(Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 2. 
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Artinya: 

Dari Rifā’ah ibn Rāfi’ ra. Bahwasanya Rasulullah saw. ditanya: “Mata 
pencaharian apakah yang paling bagus?” Rasulullah menjawab, “Pekerjaan 
seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Al-
Bazzār dinyatakan shahih oleh al-Hākim al-Naysaburi). 

Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang 

lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan 

pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang 

berlaku. Apresiasi Rasulullah terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika ia 

ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik. 

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual 

beli, di antaranya adalah: Pertama, jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat 

merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. 

Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. 

Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui 

hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan 

kadarnya, misalnya jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli 

binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan sebagainya.21 Jual beli yang 

dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli mabru sebagaimana 

dijelaskan dalam hadis saw. sebelumnya, tetapi merupakan jual beli yang dilarang, 

sebagai sabda Nabi Muhammad saw.: 

                                                             

21Ali Muhyi al-Din ‘Ali, Buhūts fī Fiqh al-Mu’āmalat al-Māliyah al-Mu’āsirah (Jeddah: 
Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2003), h. 92. 
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ة و عن عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصا

 بيع الغرر )رواه مسلم(

Artinya: 

Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan 
hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu. (HR. 
Muslim). 

3) Ijma’ 

Ijma’ yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang 

hukum syara’ pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. 

Tentang ijma’ (konsensus ulama) tentang bisnis syariah telah banyak 

dituangkan dalam kitab-kitab fikih, misalnya ijma’ ulama tentang haramnya riba. 

Selain itu, sebagai pedoman bisnis syariah di Indonesia Dewan Syariah Nasional 

(DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang praktik bisnis dan ekonomi 

syariah di Indonesia, bahkan fatwa DSN tersebut sudah banyak yang diserap ke 

dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN), dan beberapa peraturan dan edaran  BI, dan BAPEPAM/LK atau 

sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).22 

c. Fungsi Bisnis dalam Hukum Islam 

Fungsi bisnis dalam hukum Islam adalah:23 

1) Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk 

memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, agar terwujudnya 

                                                             

22Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 5-6. 

23A. Kadir, Hukum  Bisnis Syariah dalam al-Qur’an (Jakarta: Amzah, 2010), h. 44. 
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watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, 

sehat, dinamis (dijamin oleh kepatian hukum). 

2) Untuk mewujudkan konsep adil dan ihsan dalam praktik dan transaksi 

bisnis. 

d. Tujuan  Bisnis dalam  Hukum Islam 

Tujuan bisnis dalam hukum Islam ialah untuk mengembangkan harta dan 

memperoleh keuntungan dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah swt. 

Selain itu, menurut Veithzal Rifai, bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 

empat hal, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, target hasil (profit materi dan benefit nonmateri. Tujuan bisnis 
tidak selalu mencari profit (qīmah mādiyah atau nilai materi), tetapi harus 
dapat memperoleh dan memberikan benefit  nonmateri, baik bagi si pelaku 
bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya 
suasana persaudaraan, kepedulian dan sebagainya, Di samping untuk 
mencari nilai materi, juga masih menjadi dua orientasi lainnya yaitu qīmah 
khuluqiyyah dan rūhiyyah. Qīmah khuluqiyyah adalah nilai-nilai akhlak 
mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul pada kegiatan bisnis, 
sehingga terciptanya hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara 
majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan 
hanya sekedar hubungan fungsional maupun profesional semata). Qīmah 
Rūhiyyah berarti perbuatan itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada 
Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka 
harus disertai dengan kesadaran hubungan dengan Allah. Inilah yang 
dimaksud, bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal 
perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesadaran akan hubungan dengan 
Allah ketika melakukan bisnis dinamakan rohnya. Kedua, pertumbuhan. 
Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka diupayakan 
pertumbuhan akan kenaikan terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari 
profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor 
syariah. Misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan 
perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk 
baru, dan sebagainya. Ketiga, keberlangsungan. Pencapaian target hasil dan 
pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya kurun waktu yang 
cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat 
Islam. Keempat, keberkahan. Faktor keberkahan atau upaya menggapai rida 
Allah swt. merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim. Para pengelola 
bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar 
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senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan 
diraihnya keridaan Allah swt.24 

Dari beberapa tujuan bisnis dalam hukum Islam tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan bisnis dalam Islam tidak semata-mata untuk mencari 

profit atau nilai materi, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan 

keuntungan atau manfaat nonmateri bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun lingkup 

yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan 

hal yang penting adalah keutamaan ukhrawi. 

e. Prinsip-prinsip Berbisnis dalam Hukum Islam 

1) Prinsip umum  

Menurut Fathurrahman Djamil, bisnis dalam hukum Islam, terdapat 

beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:25 

a) Kaidah fikih (hukum Islam yang menyatakan pada dasarnya segala bentuk 

muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini 

mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi 

perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan 

transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah. 

b) Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan mudarat. Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala 

bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan 

                                                             

24Veithzal Rifai, Islamic Bussines and Economic Etics (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 
13. 

25Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinargrafika, 2013), h. 152. 
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masyarakat tidak dapat dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkotik, 

prostitusi dan sebagainya. 

c) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam 

pembangunan. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah Islam meliputi 

berbagai segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan material dan 

spiritual seperti pembangunan sektor keuangan dan sektor riil serta 

pemanfaatan pelestarian sumber daya. 

d) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari 

unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur 

penindasan tidak dibenarkan. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi 

berupa aturan prinsip muamalah melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, 

gharar, objek transaksi haram. 

2) Prinsip khusus 

Secara khusus prinsip muamalah (bisnis) ini dikategorikan pada dua hal, 

yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis dan hal-

hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis. 

Ada halal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Menurut Mardani, 

prinsip bisnis dalam hukum Islam jika ditinjau dari konteks ketentuan-ketentuan 

yang ditetapkan al-Qur’an dan konteks berbisnis, paling tidak dikelompokkan 

dalam tiga kelompok besar, yakni: berkaitan dengan hati kepercayaan bisnis,26 

                                                             

26Yang berkaitan dengan hati kepercayaan pebisnis, yaitu: Pertama, pebisnis perlu 
memiliki motivasi dan niat yang benar dalam konteks mencari dan menafkahkan harta, agar 
bernilai ibadah. Kedua, harta adalah milik dan amanah Allah yang diserahkan kepada manusia 
agar mereka tunaikan sesuai pesan Allah. Dengan demikian, harta di tangan pengusaha muslim 
adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan. Ia harus memiliki fungsi sosial. Ketiga, harta 
adalah ujian. Keempat, Allah adalah penganugerah rezeki. Kelima, Allah menjamin rezeki 
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berkaitan dengan moral dan perilaku pebisnis,27 berkaitan dengan pengembangan 

harta atau perolehan dan keuntungan.28 

Menurut M. Azrul Tanjung, prinsip bisnis dalam hukum Islam sebagai 

berikut29: 

a) Halal.30 Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 

نْ الْ  ي يتَخََبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِّ باَ لا يقَوُمُونَ إِّلاَّ كَمَا يقَوُمُ الَّذِّ ينَ يأَكُْلوُنَ الر ِّ ذلَِّكَ  مَِّ ِّ الَّذِّ

باَ فمََنْ جَاءَهُ مَ  مَ الر ِّ باَ وَأحََلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ وَحَرَّ ثلُْ الر ِّ نْ بِّأنََّهُمْ قاَلوُا إِّنَّمَا الْبيَْعُ مِّ ََةٌ مِّ وْعِّ

                                                                                                                                                                       
makhluk-Nya. Keenam, rezeki bukan hanya bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual. Lihat di 
Mardani, Hukum Bisnis Syariah, h. 33. 

27Yang berkaitan dengan moral pebisnis, yaitu: Pertama, kejujuran. Dalam hadis Nabi 
saw. disebutkan bahwasanya “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang 

mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwaini). Kedua, pemenuhan janji dan 
perjanjian. Dalam QS. Al-Maidah/5: 1 

ينَ آمَنوُا أوَْفوُا بِّالْعقُوُدِّ    ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

Terjemahannya: 

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu…. 

Ketiga, toleransi, keluwesan, dan keramahtamahan. Nabi saw. bersabda: Allah merahmati 
seorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli, dan menagih. (HR. Bukhari dan 
Tirmidzi) lihat di Mardani, Hukum Bisnis Syariah, h. 33-34. 

28Yang berkaitan dengan pengembangan harta, yaitu: Pertama, prinsip halal (tidak 
dibenarkan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan). Misalnya jual beli bangkai, 
darah, dan daging babi. Kedua, saling menerima dengan baik, tidak dibenarkan jual beli dengan 
paksa. Ketiga, manfaat (tidak dibenarkan melakukan kegiatan perdagangan yang tidak 
bermanfaat). Keempat, keseimbangan (keuntungan antara pembeli dan penjual haruslah 
seimbang). Kelima, kejelasan (ini maksudnya agar interaksi tidak berpotensi melakukan 
perselisihan atau permusuhan). Lihat di Mardani, Hukum Bisnis Syariah, h. 34. 

29M. Azril Tanjung, Meraih Surga dengan Berbisnis, h. 87. 

30Halal terbagi atas dua bagian. Pertama, halal zātihi yaitu halal yang dinilai dari wujud 
kebendaan dari suatu barang. Untuk memenuhi syarat ini, maka materi atau benda yang 
diperdagangkan itu haruslah tidak termasuk jenis-jenis materi atau benda yang diharamkan untuk 
dikonsumsi, praktis berarti diharamkan juga memperjualbelikannya. Kedua, halal maknawi yaitu 
kehalalan sebuah benda untuk diperdagangkan semata-mata didasarkan pada mekanisme dan cara-
cara barang tersebut didapat. Meskipun suatu barang itu tidak haram secara material atau 
kebendaan, namun bisa jadi benda tersebut haram, karena barang tersebut diperoleh dengan cara-
cara yang dilarang oleh hukum Islam: mencuri, korupsi, eksploitasi, penipuan, dan sebagainya. 
Lihat di M. Azril Tanjung, Meraih Surga dengan Berbisnis, h. 87. 
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ا يهَ رَب ِّهِّ فاَنتهََى فلَهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إِّلىَ اللَّهِّ وَمَنْ عَادَ فأَوُْلئَِّكَ أصَْحَابُ النَّارِّ همُْ فِّ 

(٥٥٨خَالِّدوُنَ )  

Terjemahannya: 

Dan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa 
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah 
menjadi miliknua dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 
mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.31 

Allah swt. menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan 
memakan harta orang lain dengan cara yang batil, serta melakukan berbagai 
macam usaha syubhat. Melalui ayat ini, Allah swt. memberitakan keadaan 
mereka kelak di saat mereka dibangkitkan dari kuburnya, lalu berdiri 
menuju tempat dihimpunnya semua makhluk. Dengan kata lain, tidak 
sekali-kali mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat nanti, melainkan 
seperti orang gila yang terbangun pada saat mendapat tekanan penyakit dan 
setan merasukinya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi berdiri mereka pada 
saat itu sangat buruk. 
Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang memakan riba (melakukan riba) 
dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan tercekik. 
Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim 
mengatakan, telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari Auf Ibnu Malik, 
Sa’id Ibnu Jubair, As-Saddi, Al-Rabi’ Ibnu Anas, Qatadah, dan Muqatil 
Ibnu Hayyan. 
.............................................................................................................. 
Dengan kata lain, sesungguhnya mereka menghalalkan hal tersebut tiada 
lain karena mereka menentang hukum-hukum Allah dalam syariat-Nya, dan 
hal ini bukanlah analogi mereka yang menyamakan riba dengan jual beli, 
karena orang-orang musyrik tidak mengakui kaidah jual beli yang 
disyariatkan oleh Allah di dalam al-Qur’an. 
 

Interpretasi dari penafsiran QS. Al-Baqarah/2: 275 ini menggambarkan 

bahwa betapa kerasnya siksaan Allah swt. bagi orang-orang yang melakukan riba. 

Ini bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari manusia yang kadang tidak terlepas dari 

kehidupan duniawi 

                                                             

31Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 47. 
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b) Thayyiban. Selain mewajibkan bisnis yang halal, Islam juga mengutamakan 

bisnis yang thayyiban. Thayyiban yaitu sesuatu yang baik atau elok dan 

memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga mitra bisnis dan 

masyarakat luas. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Nahl/16: 97 

ينََّهُمْ  َِّ نٌ فلَنَحُْيِّينََّهُ حَياَةً طَي ِّبةًَ وَلنَجََْ نْ ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَهوَُ مُؤْمِّ لَ صَالِّحاً مِّ  مَنْ عَمِّ

(٥٢سَنِّ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ )بِّأحَْ أجَْرَهمُْ   

Terjemahannya: 

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih 
baik dari apa yang telah mereka kerjakan.32 

c) Kejujuran. Agar tidak merugikan mitra bisnis transaksi atau pelanggan, maka 

bisnis menurut Islam mengutamakan kejujuran. 

d) Kewajaran. Bisnis harus dijalankan secara wajar. Salah satu bentuk kewajaran 

dalam berbisnis adalah dalam mengambil keuntungan. 

e) Seimbang. Berbisnis menurut ajaran Islam haruslah dilakukan untuk menjaga 

keseimbangan dan keselarasan dengan alam raya serta kemakmuran bumi.  

f) Etos kerja. Islam adalah agama amal (kerja), baik untuk kepentingan hidup di 

dunia maupun kehidupan setelah mati di akhirat. Etos kerja terkandung di 

dalamnya profesionalisme. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Taubah/9: 105 

مِّ الْغَ  نوُنَ وَسَترَُدُّونَ إِّلىَ عَالِّ يْبِّ وَقلُْ اعْمَلوُا فسََيرََى اللَّهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِّ

(٥٢١وَالشَّهَادةَِّ فيَنُبَ ِّئكُُمْ بِّمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ )  

Terjemahannya: 

                                                             

32Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya , h. 278. 
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Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 
begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, 
lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”33 

Selain itu, ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, di antaranya: 

a) Larangan Riba 

Riba berarti al-ziyādah (tambahan). Istilah riba telah digunakan oleh 

masyarakat jahiliyah, di mana riba yang diaplikasikan pada masa itu adalah 

tambahan dalam bentuk akibat penundaan pelunasan utang. Ada dua jenis riba, 

pertama riba fadhl34 dan riba nasī’ah.35 

b) Larangan Tadlis 

Larangan berbuat tadlis (penipuan/menyembunyikan cacat barang). Tadlis 

dalam penipuan adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Tadlis dalam 

bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi 

bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pasa 

sesuatu tersebut. 

c) Larangan gharar 

Larangan transaksi yang mengandung gharar (pertaruhan/spekulasi). 

Transaksi gharar merupakan akad yang mengandung unsur juhalah 

(ketidakjelasan) terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan 

ketidakjelasan. Termasuk gharar, yaitu: tidak jelas takarannya dan spesifikasi 

                                                             

33Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 203. 

34Riba fadhl, yairu riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak 
memenuhi persyaratan kesamaan kualitas mitslan bi mitslin, kualitas sawā’an bi sawā’in, dan 
waktu penyerahan yadan bi yadin. Lihat Wiku Suryomurti, Super Cerdas Investasi Syariah (Cet. I; 
Jakarta: PT Agro Media Pratama, 2011), h. 37. 

35Riba nasī’ah, yaitu riba yang muncul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria 
keuntungan sesuai dengan risiko dan hasil usaha sesuai biaya. Lihat Wiku Suryomurti, Super 
Cerdas Investasi Syariah, h. 37. 



14 
 

 
 

barang yang dijual, tidak jelas bentuk barangnya, informasi yang diterima tidak 

jelas. 

d) Larangan ikrah (pemaksaan) 

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual 

beli sungguh bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad saw. yaitu melarang 

jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan, dan menjual buah yang belum ada. 

Dan beberapa larangan-larangan yang terkait dengan bisnis dalam 

perspektif hukum Islam. 

2. Ekonomi Syariah 

a. Defenisi Ekonomi Syariah 

Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al-Iqtisad 

yang secara bahasa berarti berkembang dan meluas sehingga mengandung makna 

‘ilm al-Iqtisad, yakni ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi.  

Beberapa defenisi mengenai ekonomi syariah yang dikemukakan oleh ahli 

ekonomi Islam, yakni sebagai berikut. 

1) M. Akram Kan 

Ia memberikan defenisi secara dimensi normatif dan dimensi positif. 

Bahwa ekonomi Islam itu bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan 

hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas 

dasar bekerja sama dengan partisipasi. 

2) Muhammad Abdul Manan 

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 
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Dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah kajian tentang perilaku 

manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang 

langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya. 

b. Ciri-ciri Ekonomi Syariah 

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem Islam yang memiliki 

hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu adanya hubungan antara ekonomi 

Islam dan akidah serta syariat. Hubungan ini menyebabkan ekonomi syariah 

memiliki sifat pengabdian (ibadah) dan cita-cita luhur serta memiliki pengawasan 

atas pelaksanaan kegiatannya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan 

individu dan masyarakat dalam berekonomi. Di antaranya ciri-ciri ekonomi 

syariah adalah36: 

1) Sifat pengabdian dari ekonomi syariah 

Pekerjaan ekonomi seseorang akan bernilai ibadah apabila dimaksudkan 

atau diniatkan untuk mencari keridaan Allah swt. Dalam pelaksanaan niat ini 

harus dijalankan dengan menggunakan jalan Allah, misalnya dengan berbuat baik 

kepada hamba-Nya, menanggulangi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan 

memudahkan orang yang sedang susah dengan penuh ikhlas. 

2) Cita-cita luhur dari ekonomi syariah 

Cita-cita luhur yang dikehendaki oleh ekonomi syariah tidak hanya 

terbatas pada keuntungan semata melainkan memiliki tujuan untuk memakmurkan 

bumi dan mempersiapkan bagi kehidupan insani, sebagai kepatuhan terhadap 

perintah Allah swt. dan merupakan realisasi dari khilafat di bumi Allah, karena 

                                                             

36Veithzal Rivai dan Andi  Buchari, Islamics Economics: Ekonomi Syariah bukan Opsi, 
tetapi Solusi! (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 328-329. 
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percaya bahwa manusia pasti akan berdiri di hadapan penciptanya untuk 

mempertanggungjawabkan khilafat ini. Khilafat adalah amanat Allah swt. kepada 

umat manusia untuk mengatur dunia dan melaksanakan hukum-hukumnya. 

3) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi 

Dalam lingkungan ekonomi syariah, di samping adanya pengawasan 

syariat dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat 

dan lebih aktif, yakni pengawasan hati nurani yang telah terbina di atas 

kepercayaan akan adanya Allah swt. dan perhitungan di hari akhirat. 

4) Prioritas kepentingan antara individu dan masyarakat dalam ekonomi 

syariah 

Islam mengakui masing-masing kepentingan, baik kepentingan individu 

maupun kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan di antara 

keduanya. Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik orang 

banyak (masyarakat).  

c. Prinsip Dasar Transaksi Islami 

Pada dasarnya prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut37: 

 

1) Prinsip tauhid 

2) Prinsip keseimbangan 

3) Prinsip khilafah 

4) Prinsip keadilan 

d. Hukum Ekonomi  Syariah 

                                                             

37Veithzal Rivai, dkk, Islamic Transaction Law in Bussiness: dari Teori ke Praktek (Cet. 
I; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 223-224. 
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Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum 

mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu 

bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan 

perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia 

senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud 

dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang 

hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam 

kehidupan.38 

Hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik nasional maupun 

internasional.39 Hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat 

perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi. 

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan atau norma yang 

menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam 

melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun public berdasarkan 

prinsip Islam. 

Praktik hukum ekonomi syariah sebenarnya sudah ada di negeri ini dalam 

berbagai bentuk sejak umat Islam membangun masyarakat. Misalnya adalah 

hukum ekonomi syariah dalam bentuk transaksi jual-beli, perjanjian dagang, 

sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memperhatikan kaidah hal-haram, dan 

pelarangan riba. Begitu juga pelaksanaan zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, dan 

                                                             

38Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 12. 

39Veithzal Rivai, dkk, Islamic Transaction Law in Bussiness: dari Teori ke Praktek, h. 
236. 
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kewarisan Islam, tetapi semua itu pada umumnya hanya dilaksanakan sebagai 

hukum diyani murni dan tidak banyak melibatkan kekuasaan Negara dalam 

bentuk hukum qada’i modern, di mana terdapat lembaga penyelesaian sengketa 

dalam hal terjadi sengkete, badan yang brtanggung jawab dalam melaksanakan 

setiap putusan yang diambil, peraturan perundang-undangan yang jelas, dan hal-

hal lain yang berhubungan.40 

B. Bisnis Waralaba Ritel 

1. Pengertian  

Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian Waralaba (franchise) 

adalah pemberian hak oleh franchisor (pemberi waralaba) kepada franchisee 

(penerima waralaba) untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis 

di bidang perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan 

termasuk identitas perusahaan (logo, merek, dan desain perusahaan, penggunaan 

rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu atau saat jam 

operasional, pakaian, dan penampilan karyawan) sehingga kekhasan usaha atau 

ciri pengenal bisnis dagang/jasa milik  franchisee sama dengan kekhasan usaha 

atau bisnis dagang/jasa milik dagang franchisor.41 

Dari pengertian di atas tampak adanya dua pihak dalam Perjanjian 

Waralaba ini, yaitu Pemberi Waralaba (franchisor) dan Penerima Waralaba 

(franchisee) yang dimaksud dengan adalah pihak atau parapihak yang 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan kekhasan usaha dan 

                                                             

40Veithzal Rivai, dkk, Islamic Transaction Law in Bussiness: dari Teori ke Praktek, h. 
237 

41Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Sinar Grafika: Jakarta, 2000), h.174. 
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spesifikasi (ciri pengenal) bisnis miliknya. Sedangkan yang dimaksud  franchisee 

dengan adalah pihak atau para pihak yang mendapat izin atau lisensi franchisee 

dari pihak franchisor untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi usaha 

franchisor tersebut. 

Waralaba menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (ENI) adalah sebagai 

berikut: 

Suatu bentuk kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik franchise 
dan pembeli franchise atas dasar kontrak dan pembayaran royalty. 
Kerjasama ini meliputi pemberian lisensi atau hak pakai oleh pemegang 
franchise yang memiliki nama atau merek, gagasan, proses, formula, atau 
alat khusus ciptaannya kepada pihak pembeli franchise disertai dukungan 
teknis dalam bentuk manajemen, pelatihan, promosi dan sebagainya. Untuk 
itu, pembeli franchise membayar hak pakai tersebut disertai royalti, yang 
pada umumnya merupakan persentase dari jumlah penjualan.42 
 

Bisnis waralaba dapat dibedakan dalam dua bentuk, di antaranya waralaba 

produk dan merek dagang (product and trade franchise) dan waralaba format 

bisnis (bussines format franchise).43 Waralaba produk dan merek dagang adalah 

istilah lain dari waralaba ritel yang merupakan bentuk waralaba yang paling 

sederhana. Dalam waralaba ritel, pemberi waralaba memberikan hak kepada 

penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi 

waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dengan 

milik pemberi waralaba. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut 

biasanya pemberi waralaba mendapatkan suatu pembayaran royalti di muka, dan 

selanjutnya pemberi waralaba memperoleh keuntungan melalui penjualan produk 

yang diwaralabakan kepada penerima waralaba. Dalam bentuknya yang sederhana 

                                                             

42Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 
h. 207-208. 

43Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Jakarta: Kencana, 2004), h. 83. 
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ini, waralaba ritel seringkali mengambil bentuk keagenan, distributor, atau lisensi 

penjualan. Contoh dari bentuk ini, misalnya dealer mobil, stasiun pompa bensin 

(pertamina), atau toko supermarket dengan brand alfamart, indomaret, dan lain-

lain. 

Di Indonesia, waralaba mulai dikenal pada 1950-an dengan munculnya 

dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi atau menjadi agen tunggal 

pemilik merek. Waralaba di Indonesia semakin berkembang ketika masuknya 

waralaba asing pada tahun 80-90 an. KFC, Mc Donalds, Burger King, dan 

Wendys adalah sebagian dari jejaring waralaba asing yang masuk ke Indonesia 

pada awal berkembangnya waralaba di negeri ini. Seiring dengan itu 

waralabawaralaba lokal pun mulai tumbuh, untuk yang pertama kalinya adalah Es 

Teler 77. Perusahaan Es Teler 77 merupakan pelopor penggunaan sistem waralaba 

di kalangan pengusaha nasional di Indonesia.44 

Pada tahun 1991, tepatnya tanggal 22 November 1991, berdiri Asosiasi 

Franchise Indonesia (AFI) sebagai wadah yang menaungi pemberi waralaba dan 

penerima waralaba. AFI didirikan dengan bantuan ILO (International Labour 

Organization) dan pemerintah Indonesia. Pada Juni 2003, AFI menyelenggarakan 

pemilihan waralaba lokal terbaik. Pemilihan tersebut menghasilkan pemenang 

Rumah Makan Wong Solo (kategori restoran), Indomaret (kategori retail), dan 

ILP (kategori pendidikan). 

2. Unsur-unsur 

                                                             

44Adrian Sutedi, Hukum Waralaba (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2008), h. 20. 
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Pada dasarnya dalam waralaba adalah sebuah perjanjian mengenai metode 

pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Pemberi waralaba dalam 

jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada penerima waralaba untuk 

melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama identitas 

pemberi waralaba dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai 

dengan prosedur dan cara yang ditetapkan pemberi waralaba. Pemberi waralaba 

memberikan bantuan (assistance) terhadap penerima waralaba. Sebagai 

imbalannya, penerima waralaba membayar jumlah uang berupa initial fee dan 

royalty. 

Ada beberapa unsur tentang waralaba (franchise) tersebut, di antaranya:  

a. Merupakan suatu perjanjian 

b. Penjualan produk/jasa dengan merek dagang pemilik waralaba (franchisor). 

c. Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba (franchisee) dibidang 

pemasaran, manajemen dan bantuan tehnik lainnya. 

d. Pemakai waralaba membayar fee atau royalti atas penggunaan merek pemilik 

waralaba 

 

 

3. Konsep Dasar  Bisnis Waralaba Ritel 

Dalam bisnis waralaba ritel ini yang dapat diminta dari pemberi waralaba 

oleh penerima waralaba adalah:45 

                                                             

45Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan  Islam di Indonesia, h. 205. 
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a. Brand name yang meliputi logo, peralatan, dan lain-lain. Pemberi waralaba 

yang baik juga memiliki aturan mengenai tampilan atau display perwakilan 

toko (shopfront) dengan baik dan detail 

b. Sistem dan manual operasional bisnis. Setiap franchisor memiliki standar 

operasi yang sistematis, praktis serta mudah untuk diterapkan, dan mestinya 

juga tertuang dalam bentuk tertulis 

c. Dukungan dalam beroperasi. Karena pemberi waralaba memiliki pengalaman 

yang lebih luas serta sudah membina banyak penerima-penerima waralaba 

(franchisees), dia seharusnya memiliki kemampuan untuk memberi dukungan 

bagi franchisee yang baru 

d. Pengawasan (monitoring). Pemberi waralaba yang baik melakukan 

pengawasan terhadap penerima waralaba untuk memastikan, bahwa sistem 

yang disediakan dijalankan dengan baik dan benar serta secara konsisten 

e. Penggabungan promosi (joint promotion). Ini berkaitan dengan unsur pertama 

yaitu masalah sosialisasi brand name 

Dalam konsep waralaba secara umum juga dapat dilihat dari ketentuan 

Pasal 2 PP No. 16 Tahun 1997, menegaskan bahwa waralaba diselenggarakan 

berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, 

dengan ketentuan bahwa perjanjian waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan 

terhadapnya berlaku hukum Indonesia.46 Pasal 3 ayat 1 PP No. 16 Tahun 1997 

selanjutnya menentukan bahwa sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba 

                                                             

46Budi Prasetyo, “Perspektif Hukum Islam terhadap Bisnis Waralaba (Franchise)”, Jurnal 

Hukum dan Dinamika Masyarakat, vol. 4, no. 2, (2007): h. 219-220. 
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wajib menyampaikan keterangan kepada penerima waralaba secara tertulis dan 

benar, sekurang-kurangnya mengenai:47  

a. Nama pihak pemberi waralaba, berikut mengenai kegiatan usahanya seperti 

keterangan mengenai pemberi waralaba menyangkut identitasnya, antara lain 

nama dan atau alamat tempat usaha, nama dan alamat pemberi waralaba, 

pengalaman mengenai keberhasilan atau kegagalan selama menjalankan 

waralaba, keterangan mengenai penerima waralaba yang pernah dan masih 

melakukan perikatan, dan kondisi keuangan. 

b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang 

menjadi obyek waralaba. 

c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba  persyaratan 

yang harus dipenuhi penerima waralaba, antara lain mengenai cara 

pembayaran, ganti rugi, wilayah pemasaran, dan pengawasan mutu. 

d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima 

waralaba yakni keterangan mengenai prospek kegiatan waralaba, meliputi 

juga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan tentang proyek 

yang dimaksud. 

e. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba berupa bantuan atau 

fasilitas yang diberikan, antara lain berupa pelatihan, bantuan keuangan, 

bantuan pemasaran, bantuan pembukuan,dan pedoman kerja. 

f. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian waralaba, serta hal-hal 

lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan 

                                                             

47Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan  Islam di Indonesia, h. 205. 
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perjanjian waralaba. Selanjutnya pemberi waralaba oleh Peraturan 

Pemerintah ini diwajibkan memberikan waktu yang cukup kepada penerima 

waralaba untuk meneliti dan mempelajari informasi-informasi yang 

disampaikan tersebut secara lebih. 

4. Gambaran Fee pada Bisnis Waralaba Ritel 

Usaha waralaba merupakan suatu pemasaran barang dan jasa secara 

vertical yakni pemberi waralaba bersedia menyerahkan semua sistem usaha 

waralabanya kepada penerima waralaba berdasarkan perjanjian waralaba sehingga 

termasuk di dalamnya perjanjian lisensi yang merupakan salah satu jenis dari hak 

kekayaan intelektual. Dalam perjanjian lisensi memuat beberapa jenis Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu, merek terdaftar, nama dagang, logo dan sistem 

usaha yang terangkum dalam Prospektus Perusahaan. 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) meskipun tidak berwujud materi namun 

memiliki nilai yang sangat tinggi oleh karena itu keberadaannya dilindungi oleh 

hukum, sehingga bila pemberi waralaba telah menyerahkan semua sistem usaha 

waralabanya kepada mitra usahanya (penerima) waralaba seperti, penggunaan 

nama dagang dan merek terkenal, sistem pembuatan, tata cara pengemasan, 

penyajian dan pendistribusiannya maka akan mendapatkan imbalan dari penerima 

waralaba yang berupa:48 

a. Initial Fee. Initial fee merupakan biaya pembelian hak waralaba yang 

dibayarkan oleh terwaralaba kepada pewaralaba pada saat perjanjian waralaba 

yang dibayarkan hanya sekali selama perjanjian kerjasama waralaba. Pada 

                                                             

48Abdullah Taufik, “Perjanjian Waralaba dalam Perspektif Bisnis Syari`ah”, Jurnal  

Qawanin, vol. 2, no. 1: (2018), h. 21. 
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dasarnya initial fee merupakan biaya kompensasi atas biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh pewaralaba untuk pengembangan pengalaman, pelatihan, 

merekrut, dan hak untuk menggunakan nama merek waralaba. 

b. Royalty Fee. Royalty fee merupakan biaya yang harus dibayar penerima 

waralaba (terwaralaba) kepada pewaralaba selama perjanjian kerjasama 

berjalan, yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai gerai waralaba dibuka. 

Sedangkan perhargaannya didasarkan pada prosentase dari penghasilan 

terwaralaba dengan mengecualikan unsur pajak dan penjualan kotor. 

Pada umumnya, penerima waralaba perlu membayar initial fee yang 

sifatnya sekali bayar, atau kadang-kadang sekali untuk sekali periode tertentu, 

misalnya 5 tahun. Di atas itu biasanya penerima waralaba membayar royalti atau 

membayar dari sebagian hasil penjualan. Variasi lainnya adalah penerima 

waralaba perlu membeli bahan pokok atau peralatan (capital goods) dari pemberi 

waralaba. 

Secara umum dikenal adanya dua macam atau dua jenis kompensasi yang 

dapat diminta oleh pemberi waralaba dari penerima waralaba. Yang pertama 

adalah kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (direct monetary 

compensation)49, dan kedua adalah kompensasi tidak langsung yang dalam bentuk 

                                                             

49Yang termasuk dalam direct monetary compensation adalah lump sum payment, dan 
royalty. Lump sum payment adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu yang 
wajib dibayarkan oleh penerima waralaba pada saat persetujuan pemberian waralaba disepakati 
untuk diberikan oleh penerima waralaba. Sedangkan, royalty adalah jumlah pembayaran yang 
dikaitkan dengan suatu presentasi tertentu yang dihitung dari jumlah produksi dan / atau penjualan 
barang dan / atau jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba, baik yang 
disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah royalty tertentu atau tidak 
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nilai moneter (indirect and nonmonetary compensation).50 Dengan persyaratan 

pernyataan, “berdasarkan persyaratan dan/atau penjualan-penjualan barang dan/ 

atau jasa, jelas kompensasi yang diizinkan dalam pemberian waralaba menurut PP 

No. 42 Tahun 2007, hanyalah imbalan dalam bentuk direct monetary 

compensation.51 

5. Waralaba dalam Hukum Islam (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) 

Dalam suatu sistem ekonomi terdapat beberapa sub-sistem yaitu produksi, 

konsumsi, distribusi dan penunjang/perantara. Di kalangan umat Islam sudah 

sepantasnya hukum dan norma syariah Islam mewarnai interaksi dan transaksi 

dalam dan antar sub-sistem tersebut sehingga sehingga terbentuklah suatu sistem 

ekonomi Islam/Syariah. Hukum dan norma dimaksud di atas dapat ditarik dari dua 

prinsip utama yang digali dari ketentuan al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad 

                                                             

50Yang termasuk dalam indirect and nonmonetary compensation, meliputi antara lain 
keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, yang merupakan satu 
paket dengan pemberian waralaba, pembayaran dalam bentuk deviden ataupun bunga pinjaman 
dalam hal pemberi waralaba juga turut memberikan bantuan financial, baik dalam bentuk ekuitas 
atau dalam wujud pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, cost shifting atau pengalihan 
atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi waralaba, perolehan data pasar dari 
kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi, dan lain sebagainya. 

51Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan  Islam di Indonesia, h. 204. 
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saw. yakni pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi52 dan Nilai-nilai 

perekonomian Islam.53 

Secara syar`i transaksi jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan 

harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan oleh syara’. 

Menurut jumhur ulama`suatu transaksi jual beli dikatakan syah apabila 

telah memenuhi syarat dan rukunnya:54 

a. Sighat (pernyataan) yakni terjadinya ijab dan qabul jelas. 

b. ‘Aqidaini (Subyek) yakni penjual dan Pembeli memenuhi kriteria 

c. ‘Aqil dan Tamyīz 

                                                             

52Pertama, ajaran syariah Islam memandang harta sebagai amanah dari Tuhan Yang 
Maha Esa, sebagai perhiasan hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah. Kedua, 
harta harus diperoleh dari usaha yang halal dan dengan cara yang halal pula. Islam melarang usaha 
untuk mencari harta yang dapat melupakan kematian, shalat, dan zakat, serta memusatkan 
kekayaan hanya kepada sekelompok orang kaya saja. Ketiga, Islam juga melarang usaha yang 
haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, berjual-beli barang haram, mencuri, merampok, 
curang dalam takaran dan timbangan, malalui cara-cara yang batil dan merugikan, dan melalui 
suap menyuap. Lihat di Budi Prasetyo, “Perspektif Hukum Islam terhadap Bisnis Waralaba 
(Franchise)”, h. 220. 

53Pertama, Islam mendorong penganutnya untuk berjuang mendapatkan harta dengan 
berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu dimaksud 
antara lain adalah carilah harta yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-
lebihan, tidak menzhalimi maupun dizhalimi, menjauhkan dari unsur riba, (spekulasi), 
(manipulasi), serta tidak melupakan kewajiban sosial berupazakat,infak,dan sedekah. Kedua, Islam 
mendorong penganutnya untuk bekerja dan melarang untuk meminta-minta atau mengemis. 
Ketiga, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusinya masing-masing dan 
tidak mengambil hak orang lain. Keempat, kesenjangan ekonomi harus di atasi melalui, antara lain 
penghapusan monopoli, menjamin hak dan kesempatan untuk aktif dalam proses ekonomi, 
menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat, melaksanakan amanah 
yang mampu menanggung, dan membantu yang tidak mampu. Kelima, kebebasan individu diakui 
selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu 
tidak melangkahi hak-hak orang lain. Lihat di Budi Prasetyo, “Perspektif Hukum Islam terhadap 

Bisnis Waralaba (Franchise)”, h. 220-221. 

54Hadi Mulyo,Falsafah dan Hikmah Hukum Islam  (Semarang: Adi Grafika, 1992), h.375. 
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d. Ma`qūd `alaihi (obyek) yakni barang yang diperjualbelikan harus memenuhi 

kriteria, jelas, tidak semu, mengandung manfaat, suci, dan dapat diketahui 

keadaannya 

e. Terdapat nilai tukar barang (harga). 

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, layak kiranya 

mempertanyakan atau paling tidak mengkritisi halal atau haram pola bisnis 

waralaba ini. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas 82% muslim adalah 

pangsa pasar yang potensial. Dan umat Islam dikenal tidak bisa begitu saja 

meninggalkan etika dan norma yang melingkupinya, termasuk norma agama. 

Dalam pembahasan halal dan haram ini memang tidak lepas dari produk apa yang 

dibuat, termasuk dari bahan baku apa produk tersebut dibuat. Yang kedua lebih 

pada sistem bisnis yang dilakukan produsen dalam menjajakan dagangannya. 

Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba 

(franchising) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan 

pengembangan dari bentuk kerjasama (syirkah). Hal ini disebabkan karena dengan 

adanya perjanjian franchising, maka secara otomatis antara pemberi waralaba dan 

penerima waralaba terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai 

dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam waralaba diterapkan prinsip 

keterbukaan dan kehati-hatian, hal ini sesuai dengan prinsip transaksi dalam islam 

yaitu gharar (ketidakjelasan). 

Waralaba melibatkan hak untuk memamfaatkan dan atau menggunakan 

hak atas kekayaan interlektual atau penemuan atau ciri khas usaha ataupun 
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waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau 

penjualan barang dan atau jasa. Hal ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap 

kerja dalam asas hukum perdata islam.55 

Dapat dikemukakan bahwa perjanjian franchise tidak bertentangan dengan 

syariat islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian franchise tersebut 

tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau sekiranya yang 

difranchisekan tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat 

Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian 

tersebut bertentangan dengan syari’at Islam.56 

Untuk menciptakan system bisnis waralaba yang islam, diperlukan system 

nilai syariah sebagai filter moral bisnis bertujuan untuk menghindari berbagai 

penyimpangan moral bisnis (moral hazard). Filter tersebut adalah dengan 

komitmen menjauhi 7 (tujuh) pantangan Magrib (barat), yakni: 

a. Maisir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan 

sektoril dan tidak produktif.   

b. Asusila, yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.  

c. Gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga 

berpotensi merugikan salah satu pihak.   

d. Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.   

e. Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan 

mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan 

pertukaran atau barter lebih antara barang ribawi sejenis.   
                                                             

55Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan  Islam di Indonesia, h. 206. 

56Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 169. 
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f. Ikhtikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan 

permainan harga.  

g. Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan 

individu Maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemaslahatan. 

6. Sistem Royalty Fee pada Bisnis Waralaba Ritel (Analisis Hukum 

Ekonomi Syariah) 

Terkait dengan bisnis waralaba ritel, ada beberapa permasalahan yang 

layak dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah, di antaranya kekayaan 

intelektual dan pembagian keuntungan (bagi hasil), dan kepemilikan unit usaha. 

Di antara hal yang krusial adalah pembagian keuntungan yang digambarkan pada 

sistem waralaba ini. Adalah setiap bulan, penerima waralaba diwajibkan 

membayar fee atau bagi hasil dari keuntungan kotor. Besarnya bagi hasil yang 

wajib dibayarkan oleh penerima waralaba ke pemberi waralaba berbeda-beda. 

Dari mereka ada yang membayar 5% dan ada pula yang lebih hingga 15%. 

Dari permasalahan di atas, dapat ditelisik secara mendalam berdasarkan 

hukum syariat bahwasanya pihak penerima waralaba telah membayar uang sewa 

hak intelektual dan berbagai layanan yang diberikan oleh pemberi waralaba. 

Dengan demikian, seharusnya ia tidak lagi memungut bagi hasil bulanan dari 

keuntungan pihak penerima waralaba. Karena seperti yang sudah disebutkan, 

penerima waralaba harus membayar biaya awal, biaya jasa manajemen, biaya 

lisensi, biaya atas layanan akuntansi, biaya pemasaran dan masih banyak lagi, 

maka sudah cukup dengan mengeluarkan biaya di awal berdirinya bisnis. Adanya 

pungutan fee bulanan ini, menjadikan nominal nilai sewa hak-hak intelektualnya 
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tidak jelas. Dapat diketahui bahwasanya adanya gharar (ketidakjelasan) pada 

suatu akad menjadikannya terlarang dalam syariat. Dikatakan gharar karena tidak 

jelasnya dalam perjanjian antara dua belah pihak terkait dengan kekayaan 

intelektualnya.  

Selain itu, ternyata fee yang diambil pemberi waralaba dihitung dari 

keuntungan kotor, bukan dari keuntungan bersih. Ketentuan ini sudah barang 

tentu sangat membebani pihak penerima waralaba. 

Jika memang dalam suatu perusahaan bisnis waralaba penerima waralaba 

diwajibkan membayar bagi hasil bulanan ke pemberi waralaba, maka harus 

ditelusuri sistem transaksinya, apakah menggunakan bank konvensional atau bank 

syariah, jika bank syariah tentu prinsip-prinsip nilai syariat dalam fikih muamalah 

masih terjaga, tetapi kalau sudah berkaitan dengan bank konvensional, maka perlu 

diteliti lebih jauh. Karena bukan hal tidak mungkin transaksi bagi hasil tersebut 

melibatkan suku bunga, dan bunga merupakan kiasan dari riba. Sedangkan riba 

dilarang dalam syariat Islam. 

D. Kerangka Pikir 

Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama universal, tidak terbatas oleh 

waktu dan tempat tertentu. Diyakini pula bahwa ajaran Islam mencakup berbagai 

aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah swt. 

maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam semesta. Salah 

satu aspek cakupan ajaran Islam yang sejak awal telah menjadi diskursus al-

Qur’an adalah masalah kegiatan ekonomi dalam kehidupan umat manusia. Al-

Qur’an lahir tidak dalam lingkungan hampa, tetapi dalam realita manusia yang 
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kompleks termasuk persoalan-persoalan ekonomi manusia. Berbagai respons 

Islam terhadap praktik-praktik perniagaan yang dilakukan oleh sebagian 

masyarakat Makkah pada awal kelahirannya dan contoh-contoh kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. beserta para sahabatnya di Makkah 

dan Madinah, menunjukkan bahwa Islam sejak awal kemunculannya telah 

menunjukkan bukti perhatiannya terhadap kegiatan ekonomi. 

Ekonomi syariah adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati 

mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam 

al-Qur’an dan sunnah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang 

mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas 

penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta 

larangan maysir atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas setiap 

investasi). Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, 

kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola bagi hasil, yakni investasi 

dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain. 

Waralaba merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperluas 

jaringan ekonomi usaha dan dalam menjawab tantangan jaman modern, 4 karena 

sistem tersebut tidak membutuhkan investasi langsung, tetapi melibatkan 

kerjasama dengan pihak lain. Dengan perkataan lain, waralaba merupakan salah 

satu bentuk kemitraan yang didasarkan pada hubungan yang saling 

menguntungkan (simbiosis mutualistis) di antara pemberi waralaba (franchisor) 

dan penerima waralaba (franchisee). Berhasil atau tidaknya bisnis dengan sistem 

waralaba tergantung sepenuhnya kepada kemampuan mitra usaha penerima 
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waralaba dalam mengembangkan dan menjalankan usaha waralaba melalui tata 

cara, proses dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dalam 

sistem waralaba, penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas 

kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pemberi waralaba, baik 

penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten 

mau pun rahasia dagang. Pemberi waralaba memperoleh royalti atas penggunaan 

hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh penerima 

waralaba. Hal ini berarti, bahwa penerima waralaba menjalankan sendiri usahanya 

dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan 

oleh pemberi waralaba. 

Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah, maka perlu ditinjau ulang 

manajemen keuangan pada bisnis ini, terkhusus pada pembagian keuntungan yang 

diistilahkan sebagai royalty fee untuk diberikan ke pemberi waralaba sebagai 

imbalan. Yang jadi permasalahan apakah perlu diberikan royalty fee apalagi jika 

diterapkan dengan batasan waktu, padahal dari awal penerima waralaba sudah 

mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk membeli lisensi resminya. Selanjutnya, 

perlu dikaji lebih dalam mengenai implementasi bagi untungnya terkait royalty fee 

yang belum teridentifikasi jelas sesuai dengan prinsip transaksi syariah. 

Sedangkan dalam hukum Islam (hukum ekonomi syariah), ada hal-hal yang 

dilarang dalam transaksi islami, yaitu gharar, riba, dan maisir. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif.57 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang 

lampau.58 Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang 

diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui wawancara dan 

observasi peneliti terhadap manajer dan supervisor toko waralaba ritel di Circle K, 

Outlet Mitra Indogrosir dan Citra Mart tentang sistem pembagian royalty fee-nya. 

Penelitian yang sifatnya terbatas pada suatu masalah dan keadaan sebagaimana 

adanya, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta, dalam arti peneliti hanya 

memberikan gambaran realitas di lapangan secara sistematis. 

                                                             

57Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 
analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. Metode penelitian kualitatif adalah  metode penelitianyang digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Cet. VI: Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 8-9. 

58Nana Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja  Rosdakarya, 
2007), h. 137. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Circle K Region Makassar dan 

Outlet Mitra Indogrosir (OMI) Sudiang, dan Citra Mart. Adapun yang menjadi 

alasan peneliti memilih lokasi ini, karena Makassar merupakan kota dengan 

perkembangan ekonomi yang semakin pesat disertai dengan teknologi yang 

semakin canggih pada zaman saat ini. Salah satu perkembangan ekonomi yang 

berpusat pada bisnis contohnya adalah dengan banyaknya outlet toko ritel seperti 

Alfamart, Indomaret, Giant dan beberapa toko ritel lainnya yang semakin 

menjamur bahkan di beberapa jalan-jalan kecil atau lorong. Tentunya dengan 

semakin banyaknya kebutuhan ekonomi warga masyarakat, semakin banyaknya 

diperlukan sarana dan prasarana kebutuhan berbelanja guna meningkatkan 

industri perekonomian di Indonesia terkhusus di kota ini. 

Manajer dan supervisor toko ritel waralaba di PT Circle K Region 

Makassar, Outlet Mitra Indogrosir (OMI) dan Citra Mart tentunya dianggap dapat 

membantu memberikan informasi terhadap judul yang akan diteliti sesuai dengan 

pemahamannya. Peneliti bertempat tinggal di Kota Makassar tepatnya di daerah 

Antang sehingga dapat memudahkan dalam penelitian karena didukungnya 

banyak faktor. Misalnya, penggunaan bahasa yang sama terhadap masyarakat dan 

pemahaman akan lokasi penelitian. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan59 yuridis-normatif, dan 

fenomenologi. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

1. Syariat 

Pendekatan yang dikaji berdasarkan hukum-hukum dan aturan Islam yang 

bersumber dari al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Pendekatan ini lebih mengarah ke 

halal haramnya sebuah objek permasalahan. Pendekatan ini merupakan 

pendekatan yang memandang agama Islam dari segi ajaran pokok dan murni dari 

Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau penafsiran dari pemikiran 

manusia. 

2. Fenomenologis 

Metode pengamatan tentang suatu keadaan, kelompok, masyarakat 

setempat, lembaga-lembaga maupun individu-individu serta ilmu yang 

berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. 

3. Sosiologis 

Suatu pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat 

lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling 

berkaitan. Dengan pendekatan itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan 

faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta 

keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. 

C. Sumber Data 

                                                             

59Pendekatan adalah cara pandang atau paradigm dalam suatu ilmu yang digunakan dalam 
memahami sesuatu. Lihat Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo 
Persada, 2004), h. 28. 
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Sumber data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data 

primer dan data sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.60 Dalam penelitian kualitatif, posisi informan sangat 

penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik 

informasi, sebagai sumber informasi (key inform)61. Harun Rasyid 

mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang 

diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan tempat yang diteliti.62 

Penelitian ini akan menggunakan data primer yang diambil dari sumber-

sumber utama, yaitu: manajer toko ritel, supervisor, HRD, Marketing 

perusahaan atau jabatan lain yang memiliki pengalaman luas tentang 

waralaba perusahaannya. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 

ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 

umum yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data sekunder sebagai bahan 

pelengkap penelitian diambil dari berbagai buku-buku atau jurnal bisnis baik 

                                                             

60Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 
Laporan Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62. 

61Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial dan Agama (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 134.  

62Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang  Ilmu Sosial Agama (Pontianak: 
STAIN Pontianak, 2000), h. 36. 
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konvensional ataupun syariah, fikih muamalah, terlebih yang berkaitan dengan 

waralaba.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi, yakni metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.63 Observasi langsung adalah mengadakan 

pengamatan secara langsung dengan tidak menggunakan alat untuk mendeteksi 

terhadap gejala-gejala subjek yang akan diteliti, sedangkan observasi tidak 

langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang 

diteliti, untuk dijadikan bahan analisa dalam menentukan hasil yang maksimal. 

Dengan metode observasi ini, akan diketahui secara nyata yang terjadi di 

lapangan, yang kemudian diharapkan mampu menangkap gejala terhadap suatu 

kenyataan (fenomena) sebanyak mungkin, mengenai apa yang diteliti.64 Metode 

observasi dapat membantu terlaksananya kegiatan penelitian dengan baik. Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data tentang system pembagian royalty fee 

bisnis waralaba ritel. 

2. Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari 

                                                             

63Yatim Rianto, Metode Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), h. 96.  

64Koentjaningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Grafindo Pustaka 
Utama, 1997), h. 109. 
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informan yang lebih mendalam.65 Dalam wawancara kali ini, peneliti menunjuk 

Penanggungjawab pembukaan mitra kerjasama pusat dan manajer toko ritel selaku 

ketua yang menangani toko tersebut, sekaligus pendiri bisnis waralaba outlet 

cabang, alasan mengapa peneliti memilih subjek utama manajer tersebut 

dikarenakan orang tersebut tahu seluk-beluk pembelian merk waralaba pada toko 

ritel yang ada di Makassar dan berkaitan dengan bisnis waralaba ini. Selanjutnya 

sebagai subjek pendukung, penulis memilih supervisor toko ritel bisnis waralaba 

di tiga toko tersebut selaku orang-orang yang bekerja, mendistribusikan dan 

mengatur barang-barang  yang akan dijual, mengorganisir keuangan serta 

melayani pembeli, penulis memilih orang-orang tersebut untuk memberikan 

penguatan pada referensi subjek utama agar menghasilkan penelitian yang efektif 

dan berkualitas. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa 

anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode 

interview adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa subyek adalah orang yang tahu tentang dirinya sendiri 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah besar dan 

dapat dipercaya 

c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

                                                             

65Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 
Laporan Penelitian, h. 72. 
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peneliti.66 Proposal penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan 

semi terstruktur.67 

3. Dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda dan sebagainya.68 Penelitian dengan menggunakan metode ini 

yaitu untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter, yang 

diperoleh dari kajian literatur, dokumentasi dan surat keputusan, jurnal, majalah, 

dan surat kabar. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.69 Dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul tesis dengan menggunakan 

instrumen atau alat penelitian, yakni pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan dalam melakukan 

wawancara dengan sumber data. Sugiyono menerangkan bahwa pedoman ini 

dibedakan dalam dua bentuk yaitu wawancara terstruktur (bentuk pedoman 

                                                             

66Idem, Metode Penelitian, h. 138. 

67Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 
pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, 
sehingga dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian 
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. 
Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam 
pelaksanaannya lebih bebas bila dibandibngkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah 
untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara 
diminta pendapat dan ide-idenya. Lihat Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi 
dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, h. 73-74. 

68Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suara Pendekatan Praktik (Cet. X; Jakarta: 
Rineka Cipta, 1999), h. 206. 

69Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h. 148. 
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wawancara yang disusun secara terperinci mengenai hal-hal yang ingin 

ditanyakan) dan tidak terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang hanya 

menurut pokok-pokok pikiran yang ditanyakan).70 Adapun pedoman wawancara 

peneliti gunakan adalah wawancara struktur dan tidak struktur, hal ini dikarenakan 

peneliti ingin mengetahui keabsahan atau validasi data tentang pembagian royalty 

fee serta beberapa pertanyaan yang bebas namun tetap berkaitan tema yang 

ditanyakan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan 

ke dalam suatu pola, sehingga dapat ditemukan suatu rumusan kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif, maka perlu 

ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Tahapan 

reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari 

lapangan, yaitu pendapat manajer dan supervisor toko ritel bisnis waralaba. 

2. Penyajian  Data 

                                                             

70Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. h. 194-197. 
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Miles dan Huberman dalam  Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan 

bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.71 Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap 

penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui system pembagian 

royalty fee dalam hukum ekonomi syariah pada toko ritel bisnis waralaba di PT 

Circle K Region Makassar, Outlet Mitra Indogrosir, dan Citra Mart Kota 

Makassar. Kegiatan pada tahap ini antara lain membuat rangkuman secara 

deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, 

memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian 

dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian 

kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai 

dengan alur penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Menurut Miles dan Huberman dalam  Harun Rasyid, mengungkapkan 

bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan 

data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.72 Kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.73 Pada tahap ini dilakukan 

                                                             

71Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial dan Agama,  h. 194. 

72Harun Rasyid, Penelitian  Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama (Pontianak: STAIN 
Pontianak, 2000), h. 71. 

73Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 
Laporan Penelitian, h. 99. 
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pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori 

tertentu, melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan 

ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Proses ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai 

kebenaran data yang ditemukan di lapangan. Cara penulis dalam proses ini adalah 

dengan triangulasi. Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang digunakan yaitu 

triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.74 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data 

(cek ulang dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara ulang kepada 

dua atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sama, sedangkan cek 

ulang berarti melakukan proses wawancara berulang-ulang dengan mengajukan 

pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang 

berarti menggali keterangan tentang keadaan informasi lainnya. Adapun 

triangulasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil berikutnya 

2. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya 

setelah penekanan dari hasil perbandingan, untuk mengetahui alasan-alasan 

terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. 

                                                             

74Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 
h. 165. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Circle K 

Sejarah Circle K dimulai, ketika seorang businessman Fred Harvey, di El 

Paso, Texas melakukan suatu gebrakan saat ia mendirikan tiga buah toko di 

sebuah perumahan kecil. Toko-toko tersebut bernama Kay’s Drive In Grocery. 

Tosco Marketing Company FoodStores Inc dibentuk ketika Mr. Hervey 

mengambil huruf “K” dari “Kay’s” Drive In dan mengelilinginya dengan 

lingkaran mewakili symbol Tosco Marketing selama bertahun-tahun. Circle K 

terus mengalami perubahan-perubahan. Dari mulai pertumbuhannya yang pesat di 

awal dekade hingga perkembangan melalui beberapa peralihan. Circle K selalu 

menjadi usaha yang kuat bertahan dan dapat mengatasi berbagai hambatan yang 

dihadapi. 

Pada tahun 2003, Circle K diakuisisi oleh ACT, pemilik Couche Tard, 

yang merupakan jaringan convenience store terbesar kedua di Amerika. Kini 

Circle K menjadi jaringan convenience store dengan pertumbuhan cepat di Asia 

dengan total 3500 toko. Circle K di Indonesia juga mengalami perkembangan 

yang pesat. Circle K pertama berdiri di Jakarta pada tahun 1986 di jalan Panglima 

Polim Raya oleh Yayasan Trisakti. Kemudian diambil alih oleh PT. CIRCLEKA 

INDONESIA WASERBA pada tahun 1989. Sejak dimiliki oleh jaringan Couche 

Tard pada tahun 2003, maka strategi pengembangan bisnis Circle K, termasuk di 

Indonesia juga mengalami perubahan dengan mengadopsi Konsep store 2000 
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yang dicanangkan Couche Tard yakni memberikan pengalaman berbelanja yang 

mengesankan kepada customer. 

Menurut Pak Ahdan, pihak HRD dari PT Circle K Indonesia Utama 

Region Makassar, Circle K masuk ke Makassar pada bulan November 2011, awal 

masuk toko tersebut masih satu toko, yakni di bandara keberangkatan 11-01. 

Begitupun lokasi awal pergudangan di ruko Jalan Datumuseng dekat Rumah Sakit 

Stella Maris selama tiga bulan saja dikarenakan tuntutan untuk membuka toko di 

beberapa titik. Lokasi kedua dibangunnya toko Circle K di bandara 

keberangkatan. Lalu, toko Circle K yang pertama kali berdiri sendiri adalah toko 

Circle K CK Panorama Losari di Jalan Penghibur. Jadi jumlah toko yang pertama 

kali dikembangkan di kota Makassar ada tiga sehingga membuatnya harus pindah 

ke Parangloe blok C2 No. 18 selama tiga tahun. 

Karena kemajuan konsepsi Circle K dari masyarakat Makassar terutama di 

kalangan milenial, maka perkembangan waralaba ini semakin pesat karena adanya 

ciri khas dari Circle K, yakni satu-satunya minimarket yang menjual minuman 

beralkohol. Maka dari itu, Pak  Ahdan mengatakan bahwa toko ini adalah bukan 

hanya sekedar berbelanja, tetapi menjadi tempat tongkrongan sekaligus minum. 

Sehingga banyak digandrungi oleh masyarakat Makassar. Tiga tahun berjalan, 

hingga pada 2013 keluarlah Perda bahwasanya semua minimarket dalam bentuk 

apapun tidak diperbolehkan menjual minuman-minuman beralkohol. Sehingganya 

Circle K khususnya di  Makassar memberhentikan produk tersebut dan melakukan 

inovasi-inovasi baru agar tren bisnis tetap berkembang, maka dari itulah toko 

Circle K mengusung konsep coffee shop yang menjual minuman-minuman panas 
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dan beberapa food service untuk mempertahankan eksistensi minimarket dengan 

konsep tongkrongan berupa 24 jam, tempat duduk dan free internet.  

Jumlah toko Circle K yang ada di Makassar 18 termasuk tiga toko pertama 

yang disebutkan sebelumnya. Alasan mengapa pertumbuhan gerai setiap titik 

tidak terlalu pesat dibandingkan minimarket brand  lain dikarenakan pangsa 

pasarnya. Target market toko ini lebih kepada orang-orang yang hobi nongkrong, 

strategi tempatnya pun tidak asal memilih, lebih lanjut Pak Ahdan menjelaskan 

bahwasanya toko ini cocok didirikan di area publik, keramaian, atau tempat-

tempat wisata dan bukan pada permukiman, perumahan, atau lorong-lorong kecil 

sebagai minimarket lainnya. 

2. Outlet Mitra Indogrosir (OMI) 

Suatu hal yang tak dapat disangkal bahwa bisnis yang masih akan tetap 

hidup bahkan semakin kokoh di saat terjadinya krisis ekonomi adalah retail 

minimarket, karena jenis barang dan jasa yang ditransaksikan adalah berupa 

barang dagangan yang dikonsumsi sehari-hari, hal ini seiring dengan 

perkembangan zaman dan memasuki era globalisasi, di mana kebutuhan harian 

pelanggan ingin dipenuhi secara cepat, praktis dan hemat. Kendala utama yang 

dihadapi di dalam menjalankan bisnis retail minimarket adalah : 

a. Pasokan barang tidak dari sumber yang tepat dan perolehan harga beli yang 

kurang tepat. 

b. Pemilihan item kurang tepat sehingga banyak yang tidak produktif. 

c. Persediaan barang yang tidak efisien (harus dalam jumlah minimal tertentu). 

d. Tidak adanya dukungan sistem yang modern (masih manual). 
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e. Sistem pemesanan barang masih manual (tidak otomatis). 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Outlet Mitra Indogrosir (OMI), 

maka dapat diketahui bahwasanya OMI adalah salah satu dari beberapa program 

yang dijalankan oleh Indogrosir di bawah PT Inti Cakrawala Citra. Indogrosir 

merupakan jaringan pusat perkulakan dengan format distribusi ke pedagang 

retail/eceran tradisional dan modern. Toko Indogrosir berdiri sejak tahun 1993 

sampai saat ini mempunyai 25 gerai yang berada beberapa titik kota besar yaitu: 

Cipinang, Surabaya, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Medan, Bekasi, 

Palembang, Kemayoran, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Bogor, Pontianak, 

Banjarmasin, Manado, Makassar, Jambi, Kendari, Ciputat, Karawang, 

Malang, Ambon, Bandarlampung & Solo.  Kehadiran sebuah pusat perkulakan 

menjadi suatu solusi karena para pedagang eceran akan dengan mudah 

memperoleh barang dagangannya pada satu tempat saja sehingga menghemat 

waktu dan biaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan dan daya 

saing atas barang yang mereka jual. Visi Indogrosir menjadi aset nasional dalam 

jaringan distribusi modern yang unggul dalam persaingan global. Misi Indogrosir 

menjadi jalur distirbusi guna melahirkan dan mengembangkan para wirausaha di 

bidang retail. 

Bisnis utama merupakan perusahaan dagang di bidang ritel perkulakan 

yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, melayani pedagang eceran 

(retailers) maupun konsumen rumah tangga (end users) dengan luas penjualan 

sekitar 5.000 m2. Sesuai dengan visi Indogrosir yang ingin menjadi aset nasional, 

maka sejak September 2001, Indogrosir juga memperkenalkan sistem waralaba 
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minimarket modern dengan nama Outlet Mitra Indogrosir (OMI). Indogrosir 

menjalin kerjasama dengan koperasi pemerintah maupun swasta, UMKM, SPBU 

ataupun wirausahawan umum yang ingin mengembangkan usahanya dalam 

bentuk minimarket modern. 

Sejak tahun 2001 PT. Inti Cakrawala Citra (pusat perkulakan Indogrosir) 

dengan pola kemitraan melakukan pembinaan terhadap toko tradisional menjadi 

toko modern (minimarket) yang dikelola secara mandiri. Dengan berjalannya 

waktu serta penyempurnaan sistem, maka di tahun 2003 konsep ini berubah 

menjadi waralaba dengan merk OMI dan tetap fokus pada pengembangan usaha 

kecil menengah serta koperasi dan  institusi. Sampai dengan tahun 2018 toko yang 

telah bergabung dengan waralaba OMI mencapai lebih 501 toko, dari jumlah 

tersebut 60% adalah toko koperasi dan 40% pemilik perorangan, yang terdiri dari: 

Pabrikan, Rumah Sakit, Sekolah/Universitas, Instansi Pemerintah, Bank, 

Perumahan, Stasiun, Tempat Wisata, Apartemen, SPBU. Dengan lokasi toko yang 

tersebar di Jabodetabek, Bandung, Yogja, Medan, Palembang dan Surabaya. 

3. Citra Mart OMI 

Ada beberapa toko yang mengadakan mitra kerjasama dengan OMI, tentu 

dengan satu kelebihan menggunakan nama toko sendiri atau toko yang sudah ada 

dan ingin me-remake tokonya menjadi toko yang layak. Kali ini penulis 

mendatangi salahsatu toko mitra OMI di Jalan Andi Tonro Gowa, nama tokonya 

Citra Mart. Penulis mewawancarai narasumber yang memahami sistem waralaba 

OMI dalam hal ini Ibu Rumi selaku Marketing dan Keuangan Citra Mart.  
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Citra Mart berdiri sejak Juni 2019, bekerjasama dengan OMI tepatnya 

November 2019, Pimpinan Citra Mart sebelumnya menargetkan kerjasama 

dengan beberapa waralaba lainnya seperti 212 Mart, Citra Mart juga pernah 

bekerjasama dengan pihak Carrefour, tetapi dengan berbagai pertimbangan serta 

latar belakang Pimpinan Citra Mart dalam bidang bisnis, maka beliau memilih 

OMI sebagai mitra kerjasamanya.  

B. Penerapan Waralaba Bisnis Toko Ritel dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah 

1. Waralaba Circle K (Pemberi Waralaba) dan Mitra Kerjasamanya 

Circle K pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1986 di kota Jakarta, 

tepatnya di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Circle K lalu merambah keluar 

Jakarta dengan membuka store luar Jakarta pertamanya di Bali pada tahun 1996. 

Circle K Yogyakarta menyusul pada tahun 2000, Circle K Bandung juga 

menyusul tahun 2001. Saat ini Circle K memiliki gerai di hampir setiap kota besar 

di seluruh Indonesia dan mempekerjakan lebih kurang 700 tenaga kerja 

di Indonesia, Circle K memiliki jaringan di Jakarta (23 gerai), Bandung (7 

gerai), Yogyakarta (38 gerai), dan Bali (42 gerai). Pemilik sekaligus Franchisee 

(terwaralaba) yang membeli merk Circle K ke Amerika Serikat adalah Budi 

Setianto, dan yang saat ini Presiden Direkturnya adalah Cahyadi Heriantio. 

Franchisee Indonesia yang membeli merk Circle K hanya satu, lalu 

membawahi beberapa kota yang ada di Indonesia.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
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a. Survei lokasi Circle K 

Lokasi yang akan dijadikan sebagai toko ritel Circle K mempunyai syarat 

khusus agar target market mereka terpenuhi. Di antaranya ialah lokasi harus 

strategis dan berada di keramaian, mengetahui di mana kaum milenial biasanya 

berkumpul, tahu bahwa masyarakat di kota tersebut adalah konsumtif, serta tidak 

berada di lorong perumahan atau pinggiran kota. 

b. Perjanjian waralaba Circle K 

Pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba suatu hak 

non eksklusif, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam 

perjanjian. Yang dimaksud dengan hak non eksklusif yaitu hak penerima waralaba 

untuk mendirikan dan mengoperasikan satu toko dengan menggunakan merek 

dagang dan sistem usaha Circle K sesuai dengan lokasi yang ditentukan. 

Jangka waktu pada perjanjian waralaba berlaku dalam waktu lima tahun, 

adapun 180 hari sebelum perjanjian itu berakhir maka pihak pemberi waralaba 

akan mengirimkan surat kepada penerima waralaba untuk memperoleh konfirmasi 

mengenai perpanjangan atau pengakhiran perjanjian. 

Apabila pemberi waralaba menyetujui perpanjangan perjanjian, maka 

penerima waralaba setuju untuk memenuhi seluruh persyaratan dari pemberi 

waralaba yaitu, antara lain: 

1) Membayar jasa manajemen untuk masa perpanjangan selama lima tahun 

yang nilainya akan ditentukan kemudian oleh pemberi waralaba 

2) Membayar kewajiban-kewajiban keuangan lain meliputi royalty, imbalan 

jasa pemasaran, dan pembayaran lainnya yang sudah ditentukan 
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3) Melakukan renovasi dan perbaikan-perbaikan terhadap toko untuk 

mengikuti standard yang ditetapkan oleh pemberi waralaba 

4) Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi waralaba 

c. Pembiayaan waralaba Circle K 

Pada saat penandatanganan perjanjian waralaba di hadapan notaris, 

penerima waralaba membayar lunas kepada pemberi waralaba, jasa manajemen 

yang termasuk tidak dapat dikembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh 

lima juta rupiah), belum termasuk pajak-pajak yang berlaku. 

Penerima waralaba juga wajib menyediakan dana investasi dan dana 

modal kerja sejumlah 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai 

dengan anggaran investasi yang disusun oleh pemberi waralaba dan telah disetujui 

oleh penerima waralaba. Biaya jasa manajemen dan investasi awal dibayar secara 

cash dengan jangka waktu tujuh hari. 

Penerima waralaba wajib melakukan pembayaran rutin kepada pemberi 

waralaba setiap bulan terhitung sejak tanggal pembukaan toko hingga berakhirnya 

perjanjian ini, yaitu royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penjualan 

bersih dan imbalan jasa pemasaran sebesar 1% (satu persen) dari penjualan bersih 

dan belum termasuk pajak-pajak yang berlaku. 

Penerima waralaba wajib mencadangkan biaya pemeliharaan toko, 

peralatan, serta perlengkapan toko sejumlah maksimum sebesar Rp. 15.000.000,- 

(lima belas juta rupiah). 

d. Hak kekayaan intelektual  Circle K 
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Berkenaan dengan penggunaan merek dagang oleh penerima waralaba, 

maka penerima waralaba akan menggunakan merek dagang hanya untuk 

menjalankan usaha di lingkup usaha toko, atau untuk iklan-iklan bagi kepentingan 

toko. Penerima waralaba tidak akan menggunakan merek dagang sebagai nama 

perusahaan, bagian dari nama perusahaan atau nama dari penerima waralaba 

sendiri. Kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemberi waralaba 

untuk hal-hal yang khusus.  

Merek dagang adalah sah dan berlaku untuk mengidentifikasikan sistem 

usaha Circle K dan semua pihak yang diizinkan untuk berusaha sesuai dengan 

sistem usaha Circle K. Pemberi waralaba tidak memberikan hak kepada penerima 

waralaba untuk menggunakan segala hal yang telah dilindungi oleh hak cipta dan 

hak paten, tetapi pemberi waralaba hanya memberikan izin bagi penerima 

waralaba untuk menggunakan segala informasi yang berhubungan dengan hak 

kekayaan intelektual yang terdapat di dalam panduan operasi. 

e. Pengakhiran perjanjian Circle K 

Penerima waralaba akan dianggap lalai terhadap perjanjian yang 

ditetapkan, dan seluruh hak yang diberikan kepada penerima waralaba dalam 

perjanjian ini akan berakhir secara otomatis tanpa pemberitahuan kepada 

penerima waralaba dalam hal: 

1) Penerima waralaba jatuh pailit dengan adanya putusan pailit dari pejabat 

yang berwenang atau melakukan penyerahan harta kekayaannya untuk 

kepentingan para kreditur 



10 
 

 
 

2) Terjadi proses peradilan yang melibatkan penerima waralaba atau oleh 

pihak lain terhadap penerima waralaba yang dapat mengancam sebagian 

besar harta kekayaannya 

3) Penerima waralaba dibubarkan atau dilikuidasi 

4) Terjadi eksekusi hukum atas diri atau harta kekayaan penerima waralaba 

sehingga menurut penilaian pemberi waralaba, penerima waralaba tidak 

mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan sistem, panduan 

dan perjanjiannya. 

5) Izin usaha penerima waralaba dicabut oleh pihak yang berwenang 

6) Penerima waralaba menyalahgunakan atau menggunakan merek dagang di 

luar maksud perjanjian tersebut. 

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh masing-masing pihak secara sepihak, 

tanpa diperlukan perintah pengadilan, dan untuk maksud tersebut pemberi 

waralaba dan penerima waralaba mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 dan 

pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sejauh yang 

berkenaan dengan perlu atau tidaknya keputusan peradilan untuk mengakhiri 

perjanjian tersebut. 

Jika ada perselisihan perdata yang mungkin timbul sebagai akibat dari 

perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara mediasi. Apabila dengan cara mediasi 

tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan maka akan ditempuh 

penyelesaian perselisihan dengan cara arbitrase berdasarkan ketentuan-ketentuan 

pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), segala biaya-biaya yang 

mungkin timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan tersebut 
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akan ditanggung secara bersama-sama oleh pemberi waralaba dan penerima 

waralaba. 

Tabel 2 

Waralaba Circle K 

No Waralaba Circle K Keterangan 

1. Konsep toko cakupan 

Convenience Store 

(hanya di kota-kota besar 

tertentu) 

2. Asal merek Amerika Serikat 

3. Jam operasi 24 jam 

4. Bisnis lain di luar inti Pulsa 

5. Food Express Ada (tidak semua toko) 

6. Investasi (di luar sewa tempat) Mulai 350 juta 

7. Franchise Fee 75 juta 

8. Royalty Fee 
2,5 % (Tidak ada batas 

nominal) 

9. Marketing Fee 1% 

10. Risk Sharing Franchisor (awal buka) Kurang 

 
2. Waralaba OMI (Pemberi Waralaba) 

Waralaba OMI didirikan untuk membangun kerjasama dengan pihak yang 

terkait (UMKM) dalam membuat konsep minimarket yang modern dengan tujuan 
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memudahkan manajemen pengelolaan usaha, di antaranya mengakodomir 

penyuplaian barang-barang, penataan toko dan operasional tempat 

a. Syarat dan Ketentuan 

1) Warga Negara Indonesia. 

2) Memiliki bangunan untuk toko dan gudang di lokasi yang strategis. 

3) Memiliki modal kerja yang cukup sesuai dengan standar waralaba OMI. 

4) Bersedia merubah tampilan toko baik di dalam maupun di luar toko sesuai 

dengan standar OMI. 

5) Mempunyai minat dan keinginan dalam bisnis minimarket. 

6) Mempunyai karyawan sendiri. 

7) Bersedia terikat dalam persyaratan dan perjanjian waralaba dalam hal ini 

perjanjiannya diatur selama lima tahun. Setelah lima tahun berikutnya 

akan diperbarui kembali 

b. Kelebihan dan Keuntungan 

Sesuai dengan wawancara yang ditujukan kepada OMI adalah bisnis retail 

minimarket yang dijalankan melalui kerjasama waralaba, di mana pihak 

pewaralaba (pemegang merk) bekerjasama dengan terwaralaba (investor), dan 

dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba OMI.  Keuntungan dan kelebihan 

waralaba OMI: 

1) Nama toko menggunakan nama sendiri yang ditentukan pemilik. 

2) Jaminan pasokan barang dagangan. 

3) Penataan toko dan pemajangan/display barang dagangan yang teratur rapi 

sesuai planogram. 



13 
 

 
 

4) Program promosi yang berkesinambungan. 

5) Mendapatkan pelatihan dan pengawasan, sehingga terwaralaba bisa 

mengelola bisnisnya secara mandiri. 

6) Pengelolaan karyawan dan keuangan dilakukan pemilik. 

7) Boleh menjual item barang diluar yang bisa disupply Indogrosir. 

8) Transaksi penjualan bisa dilakukan secara kredit. 

9) Tergabung dengan jaringan usaha yang besar dan modern. Serta 

memperoleh peminjaman software yang terintegrasi dengan sistem 

operasional minimarket meliputi: penjualan, pemesanan barang, serta 

penetapan harga jual. 

Sistem waralaba OMI sangat tepat bila dikembangkan dalam koperasi 

maupun perorangan, karena terwaralaba tidak lagi mengalami kesulitan dalam 

mengoperasikan tokonya.  

c. Nilai Investasi 

Tabel 3 

Nilai Investasi Waralaba OMI 

Tipe 

Toko 

Selling 

Space 

Minimal  

(M2) 

Sasaran 

SPD 

(Ribuan) 

Gross 

Margin 

(%) 

Item 

Product 

Fee 

Waralaba/ 

5 Tahun 

Investasi Payback 

Peralatan 

Barang 

Dagang

an 

Total 
Periode 

(Bulan) 

R-8 30-40 3.500 16-18 800 33 juta 47 juta 40 juta 
120 

juta 
36 

R-15 40-50 5.000 16.5,5 1.300 33 juta 117 juta 100 juta 250 36 
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juta 

R-29 -/ + 60 6.000 16.5,5 2.000 33 juta 147 juta 120 juta 
300 

juta 
36 

Total Investasi tergantung luas toko dan potensi penjualan. Perkiraan nilai 

investasi sudah mencakup: 

1) Peralatan dan barang dagangan (termasuk papan nama toko). 

2) Peminjaman software dan support selama masa waralaba. 

3) Training personil sesuai dengan SOP OMI. 

4) Support promosi belanja hemat selama masa waralaba. 

5) Supervisi atas operasional toko selama masa waralaba. 

6) Promosi dan pembukaan toko. 

3. Citra Mart OMI (Penerima Waralaba OMI) 

Penerapan waralaba Citra Mart mitra kerjasama OMI tidak jauh beda 

dengan kesepakatan dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh OMI, mulai 

dari pertemuan kedua belah pihak, perjanjian penandatanganan, suplai barang, 

penataan toko, dan masih banyak lagi.  

Menurut Ibu Rumi, selama bekerjasama dengan OMI, perjanjian 

kerjasama sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik OMI pusat selaku 

pemberi waralaba maupun Pimpinan Citra Mart selaku penerima waralaba, karena 

Citra Mart mengajukan kerjasama dengan OMI, maka mau tidak mau Citra Mart 

harus mengikut sistem yang sesuai dengan standar operasional OMI pusat. Meski 

keduanya saling menyetujui, pihak Citra Mart ingin mengajukan beberapa 

pertimbangan karena pada hakikatnya, masih ada beberapa yang memberatkan 
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dalam hal ini penerima waralaba, namun kelebihan OMI di sini ialah fleksibilitas 

kerjasamanya maka pihak OMI memberikan kebijakan-kebijakan terkait 

permintaan franchisee demi kelangsungan kepuasannya tanpa mengubah secara 

keseluruhan sistem yang berlaku di OMI pusat. 

Ibu Rumi menjelaskan bahwasanya bentuk permintaan Citra Mart sendiri 

terhadap OMI pusat ialah dengan membuat amandemen-amandemen khusus, di 

antaranya produk-produk yang dibeli di Indogrosir harus sesuai dengan syariat 

Islam, pimpinan Citra Mart tidak ingin menjual produk-produk yang diharamkan 

seperti rokok, minuman keras, alat kontrasepsi dan lain-lain dengan tujuan untuk 

menegakkan syariat Islam dalam hal perekonomian. Selain itu, nominal royalty 

fee yang diajukan. 

4. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Waralaba Toko  

Ritel antara Circle K dan OMI 

Dilihat dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan dalam waralaba 

(franchise) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan 

pengembangan dari bentuk kerja sama (syirkah). Hal ini disebabkan karena 

dengan adanya perjanjian franchise itu, secara otomatis antara pemberi waralaba 

dengan penerima waralaba terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu 

(sesuai dengan perjanjian). Kerjasama tersebut dimaksud untuk memperoleh 

keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini bisnis waralaba tergolong 

syirkah inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan 

untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi 
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sesuai dengan jumlah modal masing-masing75 dan keuntungan dengan sistem 

mudharabah atau bagi hasil. 

Para ulama fiqh sepakat terhadap kebolehan akad syirkah, hal ini 

berdasarkan kepada firman Allah swt. dalam QS. Al-Nisa/4:24 

ي بَ  نْ الْخُلطََاءِّ ليَبَْغِّ هِّ وَإِّنَّ كَثِّيراً مِّ هُمْ عَلىَ قاَلَ لقَدَْ ظَلمََكَ بِّسُؤَالِّ نعَْجََتِّكَ إِّلىَ نِّعاَجِّ ُُ عْ

يلٌ مَا همُْ وَظَنَّ داَوُودُ أنََّمَا فتَنََّاهُ  الِّحَاتِّ وَقلَِّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ بعَْضٍ إِّلاَّ الَّذِّ

عاً وَأنَاَبَ )فاَسْتغَْفرََ رَبَّهُ  (42وَخَرَّ رَاكِّ  

Terjemahannya: 

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. 
Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim 
kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga 
bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya 
lalu menyungkur sujud dan bertobat.76 
 
Dalam tafsir al-Muyassar, disebutkan penjelasan lebih lanjut bahwasanya, 
 
Dawud berkata, “Saudaramu itu telah menzhalimimu dengan meminta satu 
ekor kambingmu itu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya dan 
sesungguhnya tidak sedikit partner yang melakukan pelanggaran terhadap 
yang lain dan menzhaliminya dengan mengambil haknya dan tidak 
menetapkan keadilan untuk dirinya kecuali orang-orang mukmin dan shaleh, 
sebagian dari mereka tidak melanggar sebagian yang lain dan mereka 
berjumlah sedikit.” Dan Dawud pun mengetahui bahwa Kami mengujinya 
dengan perseteruan ini, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya, dia 
bersujud mendekatkan diri kepada Allah, kembali dan bertaubat 
kepadaNya.77 

 
Pelaksanaan dalam Islam juga didasari kepada hadis yang diriwiyatkan 

dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:78 

                                                             

75Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), h. 225. 
76Yayasan al-Manarah al-Islamiyah, Qur’an Hafalan dan Terjemahannya (Cet. III; 

Jakarta:Almahira Publishing, 2018), h. 82. 
77Hikmat Basyir, dkk, at-Tafsir al-Muyassar, terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi 

(Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 472. 
78Khafid bin Hajar Askolani, Kitab Bulughul Maram (Surabaya: Darul Kalam, t.t.), h. 

181. 
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عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الله  : أنا ثالث 

 الشريكين ما لم يخن أحدما صاحبه

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: Allah swt. berfirman: Aku 
adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang 
kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka 
Aku keluar dari perkongsian itu. (Hr. Abu Dawud) 
 

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah swt. akan memberi berkah 

ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka 

menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah satu seorang 

berlaku curang niscaya Allah swt. akan mencabut berkah dari hartanya.79 

Adapun subtansi akad waralaba yang mendekati adalah akad ijarah, yaitu 

perpindahan kepemilikan manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari pemberi 

waralaba kepada penerima waralaba dengan suatu imbalan dalam batas waktu 

tertentu. Obyek kontrak yang berupa Hak Kekayaan Intelektual, kalau dilihat dari 

sudut hukum Islam menyangkut masalah hak cipta dalam sistem waralaba yang 

meliputi merek dagang atau jasa, logo, sistem operasional bisnis yang terpadu 

yang menjadi ciri khas usaha pemberi waralaba.80 Dapatlah dirumuskan hal-hal 

sebagai berikut: Pertama, perjanjian dalam bisnis. Dalam waralaba diperlukan 

adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun 

dan syarat akad menurut hukum Islam yaitu adanya subyek perikatan (al-

‘aqidain), obyek perikatan (Mahallul 'Aqd), tujuan perikatan (maudhu’ul ‘aqd) 

                                                             
79Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikri), h. 294. 

80Suryati Dzuluqy, “Bisnis Waralaba dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Vol. 

XV, No.1: (2019), h. 36. 
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dan ijab dan kabul (sighat al-‘aqd), serta larangan transaksi gharar 

(ketidakjelasan). 

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah diperbolehkan 

sebab bermanfaat bagi manusia. Hal ini didasarkan pada QS. At-Talaq/65:6 

نَّ وَإِّنْ كُ  ي ِّقوُا عَليَْهِّ َُ ُ ت وهنَُّ لِّ ارُّ َُ ُ كُمْ وَلا ت نْ وُجْدِّ نْ حَيْثُ سَكَنتمُْ مِّ نوُهنَُّ مِّ نَّ أسَْكِّ

عْنَ حَمْلهَُنَّ فإَِّنْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فآَتوُهنَُّ أُ  َُ نَّ حَتَّى يَ قوُا عَليَْهِّ جُورَهنَُّ أوُلاتِّ حَمْلٍ فأَنَْفِّ

رُوا بيَْنكَُمْ بِّ  عُ لهَُ أخُْرَى )وَأتْمَِّ (٦مَعْرُوفٍ وَإِّنْ تعَاَسَرْتمُْ فسََترُْضِّ  

Terjemahannya: 

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah 
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya.81 
 

Dalam Tafsir Al-Muyassar dikatakan bahwasanya maksud dari ayat ini 

adalah pada penggalan ayat ( َُّفإَِّنْ أرَْضَعنَْ لكَمُْ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهن) yang ditafsirkan 

ketika mereka menyusui anak-anak mereka darinya dengan upah, maka 

hendaknya upah tersebut dibayar atas dasar saling sepakat di atas sesuatu yang 

baik dengan kerelaan dan keridhaan. 

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: 

ي حدثنا ابن طارس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجَم النب

 صل الله عليه و سلم و أعطى الحجَام اجره )رواه البخاري(

                                                             
81Yayasan al-Manarah al-Islamiyah, Qur’an Hafalan dan Terjemahannya, h. 559. 
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Artinya: 

Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa 
Nabi saw. pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar 
upahnya.” (Hr. Bukhari). 
 

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar 

upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami 

bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah. 

Keberadaan waralaba dimungkinkan berdasarkan kaidah fiqhiyah yang 

bersifat umum yang berbunyi “segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali 

kalau ada dalil yang mengharamkannya”82 atau kaidah fiqhiyah yang berbunyi 

“pada dasarnya pokok hukum terhadap akad dan muamalat itu hukumnya boleh 

(sah), sehingga ada dalil (syar’i) yang membatalkan atau mengharamkannya”.83 

Kaidah tersebut menjadi dasar hukum, bahwa ekonomi Islam bersifat terbuka, 

yang membolehkan para pihak untuk membuat perjanjian apa saja selama tidak 

ada dalil yang mengharamkan perjanjian tersebut. 

Dalam hukum ekonomi syariah, ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan, di antaranya adalah aspek keadilan dan kerelaan satu sama lain yang 

dicantumkan dalam QS. An-Nisa/4: 29 

لِّ إِّلاَّ أنَْ تكَُونَ تِّ  ينَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِّالْباَطِّ جََارَةً عَنْ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

يماً ) نْكُمْ وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إِّنَّ اللَّهَ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ (٨٢ترََاضٍ مِّ  

Terjemahannya: 

                                                             

82Aunur Rohim Faqih, “Kontrak Bisnis Syariah Studi Mengenai Penerapan Prinsip-
prinsip Syari’ah dalam Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia”,  Ringkasan Disertasi pada 

Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta, 2014, h. 3. 

83Aunur Rohim Faqih, “Kontrak Bisnis Syariah Studi Mengenai Penerapan Prinsip-
prinsip Syari’ah dalam Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia”, h. 83. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.84 

Allah swt. Melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta 
sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan 
berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi, dan berbagai hal 
serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut 
berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan 
jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. 
Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang 
seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda 
senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat 
mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” 
Selanjutnya pada firman Allah swt. ( ْنْكُم  Kecuali“ ,(إِّلاَّ أنَْ تكَُونَ تِّجََارَةً عَنْ ترََاضٍ مِّ
dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.” Lafazh Tijaarah 
dapat dibaca dengan rafa’ atau nashab yaitu menjadi pengecualian terpisah. 
Seakan-akan Allah swt. berfirman: Janganlah kalian menjalankan 
(melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi 
dengan perniagaan yang disyari’atkan, yang terjadi dengan saling meridhai 
antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu 
sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.”85 
 

Dari penafsiran QS. Al-Nisa/4:29 bahwa bisa dijelaskan jual beli itu 

diperbolehkan selama masih dalam koridor syari’at, yakni saling rida satu sama 

lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kecuali jika dalam jual beli tersebut 

ada unsur yang bisa merugikan satu sama lain, maka hukum seperti ini tidak 

boleh. Saling merugikan satu sama lain bisa dikaitkan dengan riba, gharar, atau 

perjudian yang mana bukan hanya sebatas interaksi manusia tetapi masuk dalam 

perkara yang diharamkan oleh Allah swt. bahkan salah seorang ulama besar Imam 

Syafi’i berhujjah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul (sikap 

menerima). 

a. Circle K (Pemberi dan Penerima Waralaba) 

                                                             

84Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 83. 

85Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir min 
Ibni Katsir, terj. Oleh M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, Jild. II  (Cet. V; t.tp: Pustaka Imam 
Asy-Syafi’I, 2012), h. 357-358. 
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Peneliti kali ini mewawancarai Pak Ahmad selaku Staf Legal yang 

bertugas dalam pelayanan pembukaan mitra kerjasama franchise khusus kota 

Makassar. Menurutnya, pada dasarnya waralaba Circle K sama dengan sistem 

waralaba lainnya, yakni melibatkan franchise fee, biaya pemasaran/marketing, dan 

royalty fee serta pembiayaan lainnya, yang membedakannya ialah aturan dan 

nominalnya. 

Isi kontrak bisnis waralaba yang menyangkut pemberian lisensi atau izin 

dari pemberi kepada  penerima  waralaba  untuk  memanfaatkan hak  kekayaan  

intelektual  di  dalam menjalankan usaha bisnisnya masuk dalam kategori akad 

ijarah, agar sesuai dengan syarat sah akad ijarah, terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut:86 

1) Kontrak waralaba berupa perjanjian tertulis.  

2) Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan penerima waralaba dalam 

menjalankan usaha bisnisnya tidak lain adalah untuk mengambil 

manfaatnya, yaitu meningkatkan daya beli atau volume penjualan barang 

atau jasa. 

3) Dalam bisnis waralaba, franchisee fee ditentukan nominal rupiah untuk 

jangka waktu tertentu.  

4) Dalam bisnis waralaba, penggunaan manfaat atas Hak Kekayaan 

Intelektual oleh penerima waralaba.  

                                                             

86Oktofan Hari Yudanto, Analisis Perjanjian Uasha Waralaba Makanan Dalam 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Crunchy Molen Kress Di Desa Gumpang, 
Kec.Kartasura, Kab. Sukoharjo), Publikasi Ilmiah, 2017. 
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5) Jika jangka waktu kontrak waralaba berakhir, pihak penerima waralaba 

mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang 

berkenaan Hak Kekayaan Intlektual, penemuan atau ciri khas usaha seperti 

sistem manajemen, cara penjualan dan sebagainya yang  menjadi obyek 

waralaba kepada pemberi waralaba. 

Dari penjelasan tersebut, menurut penulis jika dikorelasikan dengan 

hukum Islam yang berlaku, sistem waralaba yang diterapkan pada Circle K sudah 

memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu adanya para pihak (franchisor dan 

franchisee), adanya obyek akad (barang yang diwaralabakan berupai produk-

produk yang dijualkan dalam SOP toko ritel Circle K), adanya sighat akad (ijab/ 

penawaran dan qabul/ penerimaan yang sudah disetujui), dan adanya tujuan akad 

(terbebas dari khiyar). Sehingga aspek akad dalam bisnis waralaba di Circle K ini 

sudah sah. 

Pak Ahmad mengatakan bahwasanya untuk perjanjian kerjasama Circle K 

Region Makassar, semuanya dilakukan secara tertulis dengan mempertimbangkan 

syarat-syarat berikut: 

1) Pertemuan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba 

2) Survei lokasi yang akan dijadikan target pasar mereka 

3) Setelah keduanya sudah bersepakat, maka penerima waralaba 

menandatangani surat perjanjian dengan beberapa pasal-pasal yang sudah 

ditetapkan oleh Circle  K 

4) Penerima waralaba dianggap sudah menyetujui semua pembiayaan yang 

harus dibayar, dan sukarela satu sama lain 
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5) Pemberi waralaba menyuplai produk-produk yang akan dijualbelikan. 

Beberapa pertimbangan juga diterima dari permintaan penerima waralaba 

jika ingin menjual produk lain di luar Circle K, hal itu diperbolehkan 

selama tidak bertentangan 

6) Adanya pembicaraan yang transparansi antara penerima waralaba dan 

pemberi waralaba terkait bagi hasil nantinya 

7) Selanjutnya penerima waralaba menggunakan hak sepenuhnya atas toko 

ritel Circle K yang sudah didirikan, pemberi waralaba tinggal menunggu 

royalty fee yang disetor setiap bulannya 

Maka sekali lagi dapat disimpulkan akad, perjanjian, dan sistemnya sudah 

sah karena dilakukan secara terbuka, tanpa ada unsur penipuan di dalamnya. 

Beliau mengatakan selama menjadi Staf Legal yang bertugas menjadi pembukaan 

franchise Circle K, tidak ada masalah yang terjadi ketika melakukan proses 

pembukaan outlet baru dalam artian semua penerima waralaba telah sepakat 

mengikuti aturan bisnis waralaba ini. Hal ini sesuai dengan dalil yang 

berlandaskan al-Qur’an pada QS. An-Nisa/4:29 yang menjelaskan prinsip 

kerelaan satu sama lain. 

Ketika diketahui bahwasanya akad perjanjian kerjasama diperbolehkan 

dalam hukum Islam, ada permasalahan baru yang masih perlu ditelisik secara 

implisit, yaitu produk-produk yang diperjualbelikan pada toko Circle K. Dalam 

Perdagangan, kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat 

ditekankan untuk dilaksanakan atau yang dikenal dengan sebutan antaradhin 

minkum. Hamzah Ya’qub mengemukakan bahwa, 
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Hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang berpangkal dari suka sama 
suka saja, tidak menjamin transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang 
mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, bahwa 
transaksi perdagangan dapat dikatakan tidak boleh (haram) jika masuk 
kedalam tiga kategori yang diharamkan, yaitu: Pertama, Perdagangan yang 
terlarang meliputi jenis barang atau zat; Kedua, Perdagangan yang terlarang 
meliputi segala usaha atau obyek dagangnya; Ketiga, Perdagangan yang 
terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.87 

Dari segi perdagangan yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk 

dilakukan, yaitu dengan melihat secara normatif yang terambil dari dasar hukum 

syar'i, walaupun dari segi akadnya perdagangan tersebut dipandang sah88, karena 

terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang melingkupi adanya subyek, obyek dan 

akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan 

menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum Muslim. Barang yang disebutkan 

keharamannya dari segi zatnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras, 

bangkai, daging babi, dan lainnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Adiwarman (bahwa bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan minuman 

keras kepada bank dengan akad Murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi 

transaksi ini haram karena obyek transaksinya haram. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber, bahwasanya 

Circle K menjual  minuman keras dan memabukkan yang ternyata sudah terdaftar 

di Kemendagri, dalam artian penjualan itu sah dan dilindungi oleh badan hukum 

yang berwenang. Tetapi jika ditinjau dalam hukum Islam, konsep penjualan 

produk waralaba Circle K minuman keras diharamkan dalam syariat karena sudah 

masuk ranah khamar, berikut berdasarkan tahapan-tahapan pengharaman khamar: 

                                                             

87Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Cet. I; Bandung: Diponegoro, 
1984), h. 111. 

88Karim, Adiwarman Azwar. 2001. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. I. Jakarta: 
IIIT Indonesia. 
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a. Tahapan pertama, ayat yang membolehkan, yaitu dalam QS. An-Nahl/16: 67  

زْقاً حَسَ  نْهُ سَكَراً وَرِّ ذوُنَ مِّ يلِّ وَالأعَْناَبِّ تتََّخِّ نْ ثمََرَاتِّ النَّخِّ يةًَ ناً إِّنَّ فِّي ذلَِّكَ لآوَمِّ

قوَْمٍ يعَْقِّلوُنَ ) (٦٥لِّ  

Terjemahannya: 

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan 
dan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda 
(kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.89 

b. Tahapan kedua, Ayat sebagai muqaddimah (permulaan) untuk 

mengharamkannya. Yaitu dalam QS. Al-Baqarah/2: 219 

لنَّاسِّ وَإِّثْ  مَا إِّثمٌْ كَبِّيرٌ وَمَناَفِّعُ لِّ رِّ قلُْ فِّيهِّ مُهُمَا أكَْبرَُ يسَْألَوُنكََ عَنْ الْخَمْرِّ وَالْمَيْسِّ

مَا وَيسَْألَوُنكََ مَا هِّ نْ نفَْعِّ ياَتِّ لعَلََّكُمْ ذاَ ينُفِّقوُنَ قلُْ الْعفَْوَ كَذلَِّكَ يبُيَ ِّنُ اللَّهُ لكَُمْ الآمِّ

(٢٨٢تتَفَكََّرُونَ )  

Terjemahannya: 

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 
Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.”. Dan mereka 
menanyakan (kepadamu) tentang apa yang harus mereka infakkan. 
Katakanlah, “kelebihan dari apa yang diperlukan.” Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu memikirkan.90 

c. Tahapan ketiga, Ayat yang melarang minum khomr pada waktu-waktu 

tertentu seperti ketika akan sholat. Yaitu terdapat dalam  QS. An-Nisa/4: 43, 

ينَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّلَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تَ  قوُلوُنَ وَلا ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

لوُا وَإِّنْ كُنتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَ  ي سَبِّيلٍ حَتَّى تغَْتسَِّ رٍ أوَْ جَاءَ جُنبُاً إِّلاَّ عَابِّرِّ

نْ الْغاَئِّطِّ أوَْ لا نْكُمْ مِّ يداً طَ أحََدٌ مِّ مُوا صَعِّ دوُا مَاءً فتَيَمََّ ي ِّباً مَسْتمُْ الن ِّسَاءَ فلَمَْ تجََِّ

اً غَفوُراً ) يكُمْ إِّنَّ اللَّهَ كَانَ عَفوُ  كُمْ وَأيَْدِّ (٢٤فاَمْسَحُوا بِّوُجُوهِّ  

                                                             

89Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 274. 
90Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 34. 
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Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 
keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.91 

d. Tahapan keempat, Ayat yang menyatakan haramnya khomr secara mutlaq 

dan jelas, sedikit atau banyak, waktu sholat atau di luar sholat. Yaitu terdapat 

dalam QS. Al-Maidah/5:90,  

ينَ آمَنوُا إِّ يَ  نْ عَمَلِّ ا أيَُّهَا الَّذِّ جٌِّْ مِّ رُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامُ رِّ نَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِّ

يْطَانِّ فاَجْتنَِّبوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِّحُونَ ) (١٢الشَّ  

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan 
keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan.92 

Dari Taisir al-Karim al-Rahman fi Taisir al-Kalam al-Manan yang ditulis 

oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, maka tafsir dari ayat di atas 

adalah: 

Keberuntungan tidak diraih kecuali dengan meninggalkan apa yang dilarang 
oleh Allah swt. khususnya perbuatan-perbuatan buruk yang disebutkan. Ia 
adalah khamar, yaitu semua yang merusak akal dengan menutupinya karena 
mabuk, judi (semua permainan yang memiliki bayaran dari kedua belah 
pihak seperti taruhan dan semacamnya). Berhala, yaitu sesembahan dan 
tandingan dan semacamnya yang diangkat dan disembah selain Allah, dan 
anak panah yang dengannya mereka mengundi nasib, Allah melarang empat 
perkara ini, mencercanya, dan menjelaskan dampak negatif yang menuntut 
untuk meninggalkannya.93 
 

Dari keempat tahapan ini, maka dapat disimpulkan bahwa khamr 

diharamkan, tetapi setelah melakukan wawancara lebih lanjut dengan Pak Ahdan 

selaku staf HRD PT Circle K Utama Region Makassar, waralaba Circle K yang 

                                                             

91Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 85 

92Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 123 
93Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Taisir al-Kalam al-

Manan, terj. Muhammad Iqbal, dkk, Tafsir Al-Qur’an (Cet. VI; Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 390. 
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ada di Makassar sudah menghapus aturan penjualan minuman keras sejak tahun 

2013 karena adanya insiden yang terjadi di Circle K jalan Boulevard, yakni 

organisasi masyarakat dan warga-warga di sekitar menuntut untuk tidak 

dibolehkannya penjualan minuman keras. Warga sekitar berpendapat bahwa 

penjualan minuman keras di tengah-tengah kota, terlebih lagi dikemas dalam 

bentuk convenience store tidak dianjurkan untuk diperjualbelikan. 

b. OMI dan Citra Mart (Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba) 

Para pakar ilmu ekonomi Islam berpendapat bahwa pelaksanaan bisnis 

waralaba adalah termasuk jenis shirkah mudarâbah, karena kedudukan pemberi 

waralaba yang berkontribusi dalam hal pengalaman, brand dan sistem bisnisnya 

adalah sebagai mudârib dan kedudukan penerima waralaba yang berkontribusi 

dalam modal baik uang maupun aset adalah sebagai sâhib al-mâl. Kedua belah 

pihak bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha berdasarkan perjanjian yang 

telah disepakati antara kedua pihak. 

Penerapan waralaba pada Outlet Mitra Indogrosir (OMI) tidak jauh beda 

dengan waralaba circle K, untuk akad perjanjian dimulai dari tanggal masa 

berlaku penyewaan, survei lokasi, pihak siapa yang terlibat, ketentuan barang 

yang direturn, setting harga jual yang ditentukan. Tetapi ada satu hal yang masih 

perlu ditelisik lebih dalam, yakni dari perjanjiannya. Jika merujuk pada dalil QS. 

An-Nisa/4:29, antara OMI dan Citra Mart dengan kaitannya pada amandemen-

amandemen yang dibuat oleh Citra Mart. 

Prinsip kerelaan atas penandatangan kontrak kerjasama masih 

membutuhkan pertimbangan ulang dalam hal persentase royalty fee yang sudah 
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ditetapkan, pembelian produk dan lainnya sehingga pemilik toko Citra Mart 

membuat beberapa aturan tersendiri, maka dari itu dapat disimpulkan adanya 

perbedaan keinginan di antara kedua belah pihak dan membuat sistem 

penandatangan kontrak terhambat, hal ini menyebabkan pemilik toko Citra Mart 

belum menandatangani kontrak perjanjian dikarenakan perbedaan pandangan dan 

konsepsi sistem, sementara pembayaran franchise fee sudah berjalan, maka usaha 

kerjasama antara Citra Mart dan OMI tetap berjalan, dan mau tak mau pihak OMI 

memenuhi permintaan khusus terkait amandemen yang dibuat oleh Citra Mart. 

Dari analisis hukum Islam,  akad ini masuk kategori akad ghairu shahih 

fasid. Akad ghairu shahih fasid adalah akad yang yang sebagian unsur atau 

sebagian rukunnya tidak terpenuhi dan prinsipnya tidak bertentangan dengan 

syara’ namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara’ yang dapat 

menyebabkan cacatnya irādah seperti adanya unsur paksaan. Sekalipun telah 

terjadi serah terima, pihak yang dirugikan dapat mengajukan fasakh atau 

pembatalan akad baik secara langsung maupun melalui qadhi (hakim), dengan 

syarat bendanya masih utuh sebagaimana adanya sebelum terjadi serah terima. 

Kedua, benda tersebut belum ditasharrufkan dengan pihak lain. Namun, antara 

Citra Mart dengan OMI sendiri memiliki kebijakan tersendiri terhadap perbedaan 

konsepsi royalty fee ini, maka jika dianalisis kasus ini masuk dalam kategori 

khiyar94 lebih tepatnya khiyar majlis.95 Hasil dari pemaparan penjelasan 

                                                             

94Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh ‘aqidain untuk memilih antara meneruskan akad 
atau membatalkannya. Lihat 

95Menurut Wahbah al-Juhaily, ada tujuh belas macam khiyar. Namun, dalam kitabnya ia 
hanya menerangkan tujuh macam khiyar yang popular, seperti khiyar majlis, ta’yin, syarat, ‘aib, 

ru’yat, naqd, lihat di Wahbah al-Juhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa  Adillatuhu, Juz IV (Bairut: Dar al-
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narasumber bahwa kedua belah pihak, khiyar antara pemberi waralaba (OMI 

pusat) dan penerima waralaba (pemilik toko Citra Mart) adalah tetap 

melangsungkan kontrak kerjasama dengan berbagai pertimbangan. Ada dua 

pendapat yang berbeda mengenai hukum khiyar majlis, pendapat pertama 

dipegang oleh mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwasanya 

hukum khiyar ini sunnah atau diperbolehkan96, dan pendapat kedua yang dipegang 

oleh mazhab Malikiah dan Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya khiyar majlis 

ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan dalil al-Qur’an 

yaitu surah Al-Ma’idah/5: 1 dan An-Nisa/4: 29. Menurut mereka adanya ijab 

kabul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad 

didasarkan pada ayat tersebut. Karenanya kedudukan khiyar majlis dalam 

pandangan mereka sudah tidak dibutuhkan lagi mengingat posisi ijab kabul 

sebenarnya sudah mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang 

melangsungkan transaksi.97 Dari kedua pendapat yang berbeda, maka penulis 

menyimpulkan bahwasanya pendapat kedua lebih disetujui yakni khiyar majlis 

tidak dibenarkan jika dikaitkan dengan akad penandatanganan kerjasama waralaba 

khususnya royalty fee, karena OMI dan Citra Mart sudah melakukan transaksi 

                                                                                                                                                                       
Fikr, 1989), h. 250. Khiyar majlis adalah hak setiap ‘aqidain untuk memilih atau meneruskan akad 
atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum terpisah. Artinya suatu akad belum bersifat 
lazim atau pasti sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya ‘aqidain atau 
dengan timbulnya pilihan lain, lihat di Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 109. 

96Dasar hukum dari pada khiyar majlis adalah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh 
Bukhari, dimana dalam hadis tersebut Nabi saw menyatakan bahwa dua orang yang melakukan 
jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah, dan jika keduanya benar dan 
jelas maka akan diberkahi dalam jual beli tersebut, Lihat hadis yang berasal dari Ibnu Umar ra 
yang diriwayatkan oleh Bukhari Bab Al-Buyu’ Al-Bayâni Bi al-Khiyâr mâ laf Yatafarraqâ. 
Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits yang Disepakati S Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ wal 

Marjan), terj. H. Salim Bahreisy dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 522 
97Wahbah al-Juhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa  Adillatuhu, h. 252. 
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franchise fee, sudah menyetujui beberapa aturan-aturan sesuai SOP OMI, tetapi 

pada akhirnya Citra Mart membuat amandemen khusus royalty fee dengan dalih 

keberatan dengan persentasenya, maka akad perjanjian ini tidak sah dalam syariat 

hukum Islam. 

Adapun penyediaan barangnya menurut Pak Zainal sudah dilegalisasi dan 

berlabel MUI, jadi semua produk-produk atau bahan baku halal dan tidak ada 

barang-barang haram yang diperjualbelikan seperti minuman keras, rokok, dan 

lain-lain. 

C. Sistem Royalty Fee Bisnis Waralaba Toko Ritel Circle K, OMI, dan Citra 

Mart dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

1. Sistem Royalty Fee 

Dalam sebuah hubungan kerjasama fee merupakan sebuah faktor yang 

paling essensial atau dominan yang memungkinkan seseorang mau bekerja untuk 

kepentingan bersama, tanpa adanya fee mungkin tidak akan terjalin hubungan 

kerjasama. Dalam islam dikenal dengan ujrah, ujrah merupakan imbalan dari 

pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah 

ada dan akan dilakukan, berlangsung sebagai jaminan kelangsungan yang layak 

bagi kemanusiaan dan suatu produksi.98 Dalam penentuan ujrah (upah) kedua 

belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan agar tidak terjadi 

tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan diri sendiri. Oleh karena 

itu Al-Quran memerintahkan kepada pemberi kerja untuk membayar pekerja 

                                                             

98Heidjarachman Ranupandjojo, Manajemen Personalia, (Yogyakarta: BPEF-UGM, 
1990), h.9 
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dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka dan pada saat 

yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.99 

Berkenaan dengan itu, waralaba dikaitkan dengan royalty fee sebagai upah 

atas imbalan yang wajib diberikan kepada pemberi waralaba atas penggunaan Hak 

Kekayaan Intelektual. Royalty Fee adalah jumlah uang yang dibayarkan secara 

periodik oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba yang merupakan 

persentase dari omzet penjualan. Berikut merupakan tabel royalty fee dua 

waralaba yang bisa dijadikan sebagai perbandingan 

Tabel 4 

Perbandingan Royalty Fee Waralaba  Circle K dan OMI 

Royalty Fee 

Circle K Outlet Mitra Indogrosir (OMI) 
3,5% (Royalti 2,5% + Pemasaran 1%) 2% 

 

a. Circle K dan Mitra Kerjasama Circle K (Pemberi Waralaba dan Penerima 

Waralaba 

Sesuai dengan tabel yang digambarkan sebelumnya, Circle K mematok 

persentase royalti yang harus dibayar oleh terwaralaba setiap bulannya 3,5% 

dengan penjabaran royalti 2,5% dan biaya pemasaran 1%, Circle K 

mengkhususkan pembiayaan pemasaran karena Circle K betul-betul memanajerial 

secara profesional mengingat brand Circle K sudah merambah ke kancah 

internasional, maka fungsi dari pembiayaan ini untuk menjaga kualitas brand. 

Tentunya penentuan royalti ini sudah ditetapkan oleh Circle K Pusat, dan 

                                                             

99Afjalur Rahman, Doktri Ekonomi Islam, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.363 
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penerima waralaba mau tak mau harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan. 

Adapun jika penerima waralaba ingin menego persentase royaltinya menjadi 2% 

maka pemberi waralaba hanya memberikan kebijakan bagi penerima waralaba 

yang sudah memiliki lebih dari dua cabang toko ritel Circle K. 

Royalti ini dibayar setiap bulannya dan mengambil keuntungan bersih (net 

profit) dengan dalih agar tidak ada yang merasa dirugikan antara pemberi 

waralaba dan penerima waralaba. Selain itu, tidak adanya persyaratan minimal 

nominal dari omzet penjualan. Dapat disimpulkan, berapapun nominal omzet 

penjualan, maka royalty 3,5% tetap harus dibayar ke pemberi waralaba. 

Dari penerima waralaba sendiri, semua franchisee yang memiliki outlet 

Circle K di Makassar berdomisili di Denpasar, Bali, adapun manajemen 

pengoperasion toko dikelola langsung oleh karyawan Circle K sendiri, segala 

keuangan entah itu pemasukan, pengeluaran, profit keuntungan, pembayaran 

royalty fee dikelola langsung oleh franchisee. Selama ini, semua kesepakatan 

perjanjian dilakukan secara tertulis, pemberi waralaba memberikan sejumlah 

perjanjian, penerima waralaba juga menyetujui dan mengikut sistem yang berlaku 

di Circle K tersebut. Pak Ahmad mengatakan selama ini beliau tidak menemukan 

kendala apapun terkait keterlambatan pembayaran royalty fee, semuanya 

dilakukan secara sistematis. Penerima waralaba juga tidak keberatan dengan 

sistem royalty fee yang diberlakukan, karena sebelum akad perjanjian, pemberi 

waralaba memberikan sejumlah pengaturan-pengaturan untuk dibaca terlebih 

dahulu, menelaah baik-baik pasal-pasal yang berkaitan, penerima waralaba 

menanyakan semua hal-hal secara transparansi apa saja yang masih belum 
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dipahami dari sistem waralaba Circle K, jika penerima waralaba menemukan 

ketidakcocokan pada sistem tersebut maka kerjasama tidak berlanjut, karena 

waralaba Circle K mengedepankan kemauan dan kerelaan dari penerima waralaba 

dan tak ada unsur paksaan di dalamnya. Selanjutnya, jika penerima waralaba 

menerima syarat-syarat yang sudah ditentukan terkait royalty fee juga, maka 

penandatangan perjanjian akan berlanjut sampai pembangunan dan manajemen 

pengoperasian toko. 

Penerima waralaba Circle K menyerahkan semua manajemen 

pengoperasian toko, dimulai dari pemasaran, pembelian produk, penjualan dan 

lain-lainnya kepada karyawan Circle K. Setelah itu, karyawan di setiap cabang 

merekap semua pemasukan dan pengeluaran, semua saluran keuangan dialihkan 

ke virtual account pemilik franchisee, di situlah penerima waralaba mengatur 

semua pengalokasian pembayaran royalty fee, pembelian produk ke pergudangan, 

dan lain-lain. Royalty fee yang harus dibayar sebanyak 2,5% dan 1% untuk 

marketing fee. Marketing fee dibayar per bulan untuk membiayai semua kinerja 

karyawan dalam pengoperasion tokonya. Nominal royalty fee tidak ditentukan 

secara jelas, hanya mematok persenan saja dalam artian berapapun keuntungan 

bersih yang didapatkan oleh setiap outlet Circle K, maka patokan 3,5% yang harus 

dibayar. Jadi dapat disimpulkan, jika omzet penjualan Circle K tidak mencapai 

target yang diinginkan, misalnya pengeluaran lebih besar dari pemasukan, maka 

royalty fee yang dibayar pun sedikit, hal ini dilakukan agar tidak memberatkan 

setiap franchisee Circle K. 

b. OMI dan Citra Mart (Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba) 
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Jika melihat tabel yang tertera, maka OMI sendiri menargetkan 2% royalti 

yang harus dibayar oleh penerima waralaba setiap bulannya. Walaupun OMI 

memberikan hak penuh kepada penerima waralaba dengan menggunakan nama  

brand sendiri, tetapi royalti harus dibayar karena OMI memberikan fasilitas 

berupa pengelolaan toko yang sesuai standar OMI, produk dan pemasarannya. 

Untuk sistem pembayaran royaltinya sama dengan Circle K, tidak ada minimal 

nominal omzet penjualan, jadi berapapun hasil omzetnya maka royalti 2% harus 

dibayar setiap bulannya, begitupun pembayarannya diambil dari keuntungan 

bersih. 

Selanjutnya Citra Mart ketika mengajukan mitra kerjasama dengan OMI, 

ada beberapa amandemen khusus yang dibuat oleh Citra Mart yakni nominal 

royalty fee yang diajukan. Karena Citra Mart menganggap bahwasanya OMI 

adalah waralaba yang memiliki fleksibilitas dalam berbisnis dan bekerjasama. 

c. Keterlambatan Pembayaran Royalty Fee dan Kebijakannya (Penerima 

Waralaba untuk Pemberi Waralaba) 

1) Circle K 

Ketika penerima waralaba tidak sanggup membayar royalti yang 

ditetapkan sedangkan pemasukan berkurang, maka pihak Circle K region 

Makassar atau dikatakan sebagai pemberi waralaba memberikan beberapa 

kebijakan, di antaranya mengadakan pertemuan khusus, mengidentifikasi apa saja 

kendala sehingga menimbulkan hambatan dalam membayarkan royalti tersebut, 

mengecek kelengkapan produk, selanjutnya memberi kesempatan selama tiga 

bulan berturut-turut untuk membayar royalti yang ditetapkan. Jika dalam tiga 
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bulan itu, penerima waralaba masih belum bisa membayar, maka langkah 

selanjutnya adalah Pihak Circle K memberikan penangguhan waktu sampai enam 

bulan (tercatat dari tiga bulan penangguhan sebelumnya), jika penerima waralaba 

masih saja belum sanggup membayarnya, maka pihak Circle K memberikan win-

win solution berupa takeover dengan membeli beberapa equipment agar penerima 

waralaba tidak sepenuhnya rugi, atau pengalihan ke orang yang bisa bertanggung 

jawab menjalankan bisnis waralaba di toko ritel tersebut. 

2) OMI dan  Citra Mart 

Jika penerima waralaba tidak sanggup membayar royalty fee dikarenakan 

tokonya tidak memenuhi target omzet penjualan, sedangkan pengeluaran semakin 

membengkak maka langkah awal yang dilakukan oleh penerima waralaba ialah 

mengevaluasi/mereview ulang sistem penjualan toko terwaralaba dimulai dari 

identifikasi kendalanya seperti penjualan produk yang belum maksimal, target 

pembeli yang menurun, manajemen penjualan yang terhambat, atau bisa dari 

pihak pemberi waralaba yang belum maksimal terhadap sistem marketingnya. 

Bentuk evaluasinya ialah musyawarah bersama menemukan jalan keluar atas 

hambatan ini. Karena biar bagaimanapun, setiap bulan penerima waralaba harus 

membayar royalti yang sudah ditentukan. 

Langkah kedua jika musyawarah belum cukup dan tidak bisa mendapatkan 

jalan keluar dari permasalahan ini, maka pemberi waralaba memberi dua pilihan. 

Pertama, memberhentikan walaupun belum habis periodenya (periode franchise 

selama lima tahun), semua barang-barang diambil alih oleh pihak OMI yang 

terkait, dan penerima waralaba tidak membayar biaya kerugian sepeserpun. 
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Kedua, mengalihkan pengelola toko lain dengan maksud untuk melanjutkan 

waralaba toko ritel ini tentunya dengan spesifikasi atau penilaian sendiri dari 

pemberi waralabanya, penerima waralaba juga tidak membayar biaya kerugian 

sepeserpun. 

Pak Zainal selaku Manajer Marketing Indogrosir mengatakan bahwasanya 

selama di lapangan, belum ditemukan adanya pemilik toko atau penerima 

waralaba yang tidak sanggup membayar royalty fee, jadi sejauh ini waralaba OMI 

masih berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Analisis Hukum Ekonomi  Syariah terhadap Royalty Fee Bisnis 

Waralaba Toko  Ritel antara Circle K dan OMI 

Melanjut dari pembahasan sebelumnya dari segi kaidah fikih yakni sesuatu 

itu pada dasarnya boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka 

hukum asal dari waralaba diperbolehkan dalam syariat, dalam artian transaksi, 

objek, akad, perjanjian. Kecuali pada objek, akad, perjanjian, dan transaksi itu di 

dalamnya terdapat unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan (gharar) maka hukum 

yang asalnya boleh malah diharamkan dalam syariat. 

a. Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan 

akad dan perjanjian. Petunjuk yang ada prinsip yang tidak boleh adalah 

ketidakadilan dan berpedoman pada hal yang sah dalam perdagangan dan bisnis 

dengan cara yang jujur. Akad hukum Islam tidak dinyatakan sebagai teori umum, 

tetapi aturan khusus untuk berbagai akad seperti hukum penjualan, leasing, dan 

janji. Setiap orang, bagaimanapun mencari barang-barang yang sesuai dengan 
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keinginannya, dan bersaing untuk mendapatkannya. Akibatnya, perlu untuk 

membuat undang-undang untuk menjaga hukum dan keadilan. Akad hukum 

syariah Islam berdasarkan atas tiga prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip 

keterbukaan, prinsip dari maslahah. 

Adapun keterkaitannya dengan perlindungan hak merek dagang dalam 

hukum Islam, keberadaan harta al-mutaqawwim erat kaitannya dengan konsep 

merek dagang dalam Islam yang mana suatu merek dagang dianggap sebagai harta 

kekayaan yang atau sesuatu bernilai ekonomis yang bisa menghasilkan 

keuntungan. Merek dagang juga dinilai sebagai harta yang dibolehkan 

pemanfaatannya oleh syari’at dan memiliki sifat eksklusifitas menurut syara’. 

Dengan demikian perlindungan Islam terhadap harta berlaku juga pada merek 

dagang, di mana merek dagang telah diakui sebagai harta kekayaan dan harus 

diberikan perlindungan terhadapnya. Sebagaimana dalam QS. Asy-Syu’ara/:183 

ينَ ) دِّ (٢٢٤وَلا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهمُْ وَلا تعَْثوَْا فِّي الأرَْضِّ مُفْسِّ  

Terjemahannya: 

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.100 

Hak merek dagang inilah yang membuat beberapa waralaba menerapkan 

sistem royalty fee dikarenakan selain masuk dalam kategori bagi hasil, juga 

merupakan ranah mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Setiap 

waralaba memiliki mekanisme pembagian royalty fee tersendiri. Pada umumnya 

dalam perjanjian waralaba menyebutkan bahwa terwaralaba membayar sejumlah 

biaya waralaba kepada pemberi waralaba berdasarkan besarnya penjualan.  
                                                             

100Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 374. 
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b. Adil dan Maisir, Gharar, Riba (MAGRIB) dalam analisis hukum ekonomi 

syariah 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, waralaba memiliki beberapa jenis 

akad dalam fikih muamalah, salahsatunya yang ditinjau dari royalty fee atau bagi 

hasil. Waralaba menggunakan sistem bagi hasil mudharabah dalam hal 

keuntungan dan kerugian baik pihak pemberi waralaba maupun penerima 

waralaba. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada beberapa ketentuan 

terkait sistem bagi hasil mudharabah, di antaranya: 

Pasal 242 
(1)  Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang 

disepakati dalam akad 
(2)  Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan 

rugi 
Pasal 243 
(1)  Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang 

disepakati dalam akad 
(2)  Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang 

dilakukan oleh mudharib merugi 
…………………………………………………………………………….. 
Pasal 246 
(1)  Keuntungan bagi hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau 

pemilik modal dengan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas 
dasar kesepakatan semua pihak.101 

Karena waralaba juga masuk dalam kategori syirkah inan, maka ada 

beberapa syarat musyarakah dalam hal pembagian dan penentuan proporsi 

keuntungan menurut Utsmani yang dikutip oleh Ascarya, 

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut: 

(1)  Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus 
disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, 
akad tidak sah menurut syariah 

(2)  Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus 
ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, 
dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak 
diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau 
tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya. 

                                                             

101Mardani, Fiqh  Ekonomi Syariah, h. 201-202. 



39 
 

 
 

 
Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari 
para ahli hukum Islam sebagai berikut: 
 
(1) Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa proporsi keuntungan 

dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan 
sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan 

(2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula 
berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan 

(3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-
tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari 
proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang 
memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak 
boleh melebihi proporsi modalnya.102 
 

Menelaah dari penentuan proporsi keuntungan, maka waralaba toko ritel 

Circle K dan OMI merujuk pada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i, yakni 

proporsi keuntungan sudah disepakati sebelumnya sebelum melakukan 

penandatanganan perjanjian dalam bentuk persentasi diambil dari hasil penjualan. 

Seluruh sistem syirkah dalam Islam asalnya didasarkan pada sistem 

keadilan. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal adalah keuntungan 

riil, bukan harga dari fasilitas modal itu sendiri, yang lazim disebut sebagai bunga. 

Bahkan sekiranya usaha syirkah mengalami kerugian, pihak pemodal 

menanggung seluruh kerugian tersebut sebatas saham yang diinvestasikannya. 

Sistem bagi keuntungan ini tentunya berbeda dengan sistem syirkah kapitalis. Di 

mana pemilik modal tidak terlibat langsung dalam tanggung jawab pengelolaan 

usaha. Apapun yang terjadi, pihak pemodal mendapatkan keuntungan prosentatif 

dari besarnya modal investasi.103 

                                                             

102Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 53-
58. 

103Ghufron A. Mas’adi, Fikih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 198. 



40 
 

 
 

Meskipun sistem bagi keuntungan atau bagi hasil dalam syirkah yang 

sesungguhnya merupakan sebuah sistem ekonomi alternatif, sejak awal dibangun 

di atas dasar kemitraan dan kerjasama. Namun jika tidak didukung manajemen 

yang transparan memungkinkan praktek manipulasi keuntungan. Sehingga 

pemodal sebagai mitra usaha cenderung dirugikan. Manipulasi seperti ini juga 

dapat dipandang sebagai bentuk eksploitasi. 

1) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Royalty Fee Circle K dan OMI 

baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba Ditinjau dari Aspek 

Keadilan 

Keadilan atau dalam istilah bahasa arab al-‘Adālah harus tercermin dalam 

perbuatan muamalat, dalam hal ini para kedua pihak (pemberi waralaba maupun 

penerima waralaba) yang melakukan kerjasama dituntut untuk berlaku benar 

dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah 

dibuat dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar hukumnya terdapat dalam  QS. 

Al-Nahl/16: 90 

ي الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنْ الْفحَْشَاءِّ وَالْمُ  حْسَانِّ وَإِّيتاَءِّ ذِّ نكَرِّ إِّنَّ اللَّهَ يأَمُْرُ بِّالْعدَلِّْ وَالإِّ

َُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ ) (٢١وَالْبغَْيِّ يعَِّ  

Terjemahannya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan  Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran, dan permusuhan.104 
 

Dalam bukunya, dicantumkan penafsiran dari ayat ini dijelaskan 

bahwasanya 
                                                             

104Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 277. 
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Sikap keadilan yang Allah perintahkan, mencakup keadilan terhadap 
hakNya dan hak para hambaNya. Sikap keadilan dalam masalah itu, dengan 
cara menjalankan hak-hak yang ada secara komplet lagi utuh. Caranya, 
seorang hamba melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas dirinya, berupa 
hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan, fisik, dan kombinasi antara 
keduanya berhubungan dengan hakNya dan hak-hak para hambaNya, 
bergaul dengan manusia dengan keadilan yang utuh. Setiap pemegang 
tanggung jawab harus menjalankan kewajiban yang berada di bawah 
tanggungannya, baik ia memegang kekuasaan tertinggi atau kekuasaan 
peradilan, atau wakil penguasa maupun wakil hakim. Jadi, keadilan 
hakikatnya adalah segala yang Allah wajibkan atas para hamba dalam 
kitabNya melalui lisan rasulNya dan memerintahkan mereka untuk 
menjalankannya. Termasuk (cermin) keadilan dalam bermuamalah adalah 
engkau berinteraksi dengan mereka pada transaksi jual beli dan transaksi 
timbal balik lainnya dengan memenuhi segala yang menjadi kewajibanmu. 
Jangan sekali-kali mengurangi hak-hak mereka, jangan menipu mereka, atau 
memperdayai mereka dan jangan pula menzhalimi mereka. Keadaan wajib 
ditegakkan.105 
 

Prinsip keadilan juga sangat berkaitan dengan asas kerelaan, dalam QS. 

Al-Nisa ayat 29 yang sudah dicantumkan sebelumnya, berdasarkan penafsiran 

ayat dan berkaitan dengan analisis hukum ekonomi syariah ini bahwasanya segala 

transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara 

masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-

statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan 

cara yang batil, dan cara yang batil adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat 

hukum Islam, karena unsur kerelaan ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik 

bagi pemberi dan penerima waralaba. 

Selain kerelaan, kejujuran dan kebenaran juga harus dikedepankan dalam 

mengadakan kerjasama usaha, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, 

maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat 

ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara pihak. 

                                                             
105Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Taisir al-Kalam al-

Manan, h. 193-194. 
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Dari keadilan, kerelaan, kejujuran, itu semua tertuang dalam asas tertulis 

(al-Kitābah), Allah swt. menganjurkan kepada manusia untuk melakukan suatu 

perikatan dalam bentuk tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung 

jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu 

dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, 

maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan 

atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan kerjasama 

tersebut.106  

Meninjau penjelasan di atas, maka penulis mengaitkan dengan pengamatan 

atau observasi dari hasil wawancara kepada narasumber Circle K dan OMI yang 

memahami sistem waralaba tersebut pada poin selanjutnya. 

(a) Circle K (Pemberi dan Penerima Waralaba) 

Pertama, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, untuk perjanjian 

kerjasamanya tentang kesepakatan pembayaran royalty fee yang harus dibayar per 

bulan, dari penjelasan narasumber terkait pembukaan mitra kerjasama bisnis, para 

franchisee yang ingin mengajukan kerjasama sudah menyetujui sistem royalty fee 

yang berlaku di Circle K, tanpa ada unsur paksaan atau keberatan.  

Kedua, dari segi prinsip keadilan dan kejujuran, antara pemberi waralaba 

dan penerima waralaba sudah digambarkan sesuai syariat, keterbukaan atau 

transparansi komunikasi sangat dikedepankan terkait mitra kerjasama tersebut. 

Narasumber menyatakan belum ditemukannya keterlambatan pembayaran royalty 

fee yang harus dibayar ke pemberi waralaba, dapat disimpulkan pembagian 

                                                             

106Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, h. 98. 
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keuntungan atau bagi hasilnya sudah sama, pemberi waralaba mendapatkan 

royalty fee dari penerima waralaba, sedangkan penerima waralaba mendapatkan 

pelayanan yang maksimal untuk manajemen pengelolaan toko ritelnya. 

Keuntungan juga didapatkan dari besar atau kecilnya omzet penjualan dan 

semuanya dibagi rata, jadi jika omzet penjualan franchisee yang dihasilkan 

sedikit, maka Circle K mendapatkan keuntungan yang sedikit juga, begitupun jika 

omzet penjualan franchisee yang dihasilkan banyak, maka Circle K mendapatkan 

keuntungan yang banyak, walaupun tak bisa dinafikan ada banyak masalah-

masalah internal perusahaan yang terjadi antara kedua belah pihak, seperti 

penjualan produk yang kurang maksimal, pengeluaran lebih besar daripada 

pemasukan atau sistem return produk yang berpengaruh ke royalty fee, tetapi 

semuanya bisa diatasi dengan keterbukaan komunikasi.  

Ketiga, asas tertulis, narasumber menjelaskan bahwasanya sebelum survey 

lokasi dan penandatangan kontrak kerjasama, maka penerima waralaba diberikan 

reading time untuk menelaah pasal per pasal sistem pembiayaan royalty fee 

waralaba Circle K, pemberi waralaba menjelaskan dan memberikan pengarahan 

jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, ketika semuanya sudah jelas maka 

barulah membuat perjanjian tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kerjasama antara kedua belah pihak. 

(b) OMI dan Citra Mart (Pemberi dan Penerima Waralaba) 

Pertama, secara global antara pemberi waralaba dan penerima waralaba 

dalam hal pemilik toko, narasumber mengatakan semua penandatanganan kontrak 

kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan suka sama suka, tanpa ada unsur 
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paksaan. Begitu pula jika ditinjau dari prinsip keadilan dan kejujuran, maka jika 

ada hal-hal masalah internal yang terjadi maka semuanya dibicarakan baik-baik, 

sehingga keuntungan dapat dibagi rata, pemberi waralaba mendapatkan royalty 

fee dari pemilik toko, sedangkan pemilik toko mendapatkan pelayanan yang 

maksimal terkait manajemen operasional toko.  

Namun sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab 

penerapan bisnis waralaba Indogrosir dan Citra Mart dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah yang terkhusus pada persentase royalty fee dengan dalih 

franchisee merasa keberatan, maka penandatanganan perjanjian tidak dianggap 

sah sesuai syariat hukum Islam jika ditinjau dari aspek keadilannya.  

2) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Royalty Fee Circle K dan OMI 

baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba Ditinjau dari Aspek 

Muamalah Terlarang (Riba, Gharar, dan Maisir) 

Menurut Murtadha Muthahhari, ada beberapa alasan dan filosofi 

diharamkannya riba, di antaranya: 

Pertama, riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-
orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain. Riba mengambil 
keuntungan dari kebutuhan orang lain. Adapun Islam menginginkan agar 
manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan. 
Kedua, riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang-orang 
memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa 
usaha. Ketiga, menghilangkan sumber daya manusia yang produktif, 
sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan 
masyarakat. Keempat, riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena 
uang tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi selain alat 
tukar.107 

Menurut Yusuf al-Subaily, alasan syariat Islam mengharamkan ba’i al-

gharar karena beberapa hal, yaitu 

                                                             

107Murtadha Muthahhari, Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba (Bandung: Pustaka 
Hidayah, 1995), h. 14. 
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Pertama, termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Kedua, 
menimbulkan permusuhan sesama muslim. Ketiga, mengumpulkan harta 
dengan cara untung-untungan dan judi yang menyebabkan seseorang lupa 
mendirikan shalat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan 
keberkahan harta. Keempat, membiasakan seseorang menjadi pemalas, 
karena tidak perlu susah payah. Kelima, mengalihkan konsentrasi berpikir 
dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat 
semu.108 
 

Maisir atau perjudian sebenarnya jarang ditemukan dalam kasus jual beli, 

biasanya kebanyakan pada pertaruhan atau perlombaan atau yang biasa disebut 

dengan qimar, dan qimar ini asasnya juga tidak jelas yang berkemungkinan 

mendatangkan kerugian atau keuntungan. Selain itu, hal-hal yang berkaitan 

dengan muamalah yang terlarang adalah tadlīs.109 Setiap transaksi dalam Islam 

harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua belah pihak. Mereka harus 

mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi 

karena ada suatu keadaan di mana salah satu  pihak tidak mengetahui informasi 

yang diketahui pihak lain. 

Seperti yang diketahui, waralaba sama seperti syirkah inan dan kaitannya 

dengan pembagian keuntungan atau bagi hasil. Para ulama bersepakat 

bahwasanya syirkah inan tidak mengandung unsur keharaman selama perjanjian, 

akad, objek, dan lain-lain masih dalam batas syariat sebagaimana dikaitkan 

kembali dengan kaidah fikih “segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali 

kalau ada dalil yang mengharamkannya”. 

                                                             

108Yusuf al-Syubaily, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan  
Aplikasinya dalam Ekonomi Modern, Alih bahasa: Erwandi Tirmizi (Saudia Arabia: Darul Ilmi, 
t.th), h. 25  

109Tadlīs adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Tadlīs dalam bermuamalah 
dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang 
diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Lihat Mardani, Fiqh Ekonomi 
Syariah, h. 36. 
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Di bawah ini, penulis menganalisis dan mengorelasikan antara pengamatan 

di lapangan dengan analisis hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan ada 

atau tidaknya muamalah terlarang: 

(a) Circle K (Pemberi dan Penerima Waralaba) 

Pertama, transaksi bagi hasil. Circle K Region Makassar dengan sistem 

setiap bulan penerima waralaba harus menyetor royalty fee dan management fee 

sebesar 3,5% melalui virtual account. Keterlambatan pembayaran royalty fee 

diberikan kebijakan sebanyak tiga-enam bulan secara berturut-turut dengan 

memberikan penangguhan tambahan bunga setiap bulannya, hal ini dikarenakan 

seperti pengelolaan toko dalam bentuk pemasaran tetap berjalan dari pihak Circle 

K pusat walaupun penerima waralaba belum sanggup membayarnya. Menurut 

analisis peneliti merujuk pada konsensus para fuqaha tanpa kecuali, bunga 

tergolong riba, terlebih lagi lembaga-lembaga Islam internasional maupun 

nasional110 telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya 

adalah sama dan haram secara syariah. Dalil yang menyebutkan bahwa bunga 

diqiyaskan dengan riba ada pada QS. Ar-Rum/30: 39 

نْدَ اللَّهِّ وَمَا آتيَْتمُْ مِّ نْ زَكَاةٍ  باً لِّيرَْبوَُ فِّي أمَْوَالِّ النَّاسِّ فلَََ يرَْبوُ عِّ نْ رِّ وَمَا آتيَْتمُْ مِّ

فوُنَ  عِّ ُْ يدوُنَ وَجْهَ اللَّهِّ فأَوُلئَِّكَ همُُ الْمُ  ترُِّ

                                                             

110Di antaranya: Pertama, Dewan Studi Islam al-Azhar, Kairo dalam konferensi DSI Al-
Azhar Muharram 1385 H/Mei 1965 M, memutuskan bahwa, “bunga dalam segala bentuk pinjaman 

riba adalah yang diharamkan”. Kedua, Majma’ Fiqh Islami, Organisasi Konferensi Islam dalam 
keputusan No. 10 Majelis Majma’ Fiqih Islami, pada konferensi OKI ke-II, Jeddah-Arab Saudi, 
10-16 Rabi’ul Tsani 1406 H/22-28 Desember 198, memutuskan bahwa, “Seluruh tambahan dan 

bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula 
tambahan atau bunga atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang 
diharamkan secara syariah.” Lihat Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Cet. VI; Jakarta, PT 
Rajagrafindo Persada, 2017), h. 15. 
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Terjemahannya: 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa 
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 
melipat gandakan (pahalanya).111 

Pandangan ini sesuai dengan penjelasan Syaikh Sholih bin Ghonim As 

Sadlan. Beliau menjelaskan dalam kitab fiqihnya yang berjudul “Taysir Al Fiqh”, 

seorang Mufti Saudi Arabia bernama Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

rahimahullah mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank dengan 

tambahan (bunga) tertentu sama-sama disebut riba. Secara hakikat, walaupun 

pihak bank menamakan hal itu qord (utang piutang), namun senyatanya bukan 

qord. Karena utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dan berbuat 

baik. Transaksinya murni non komersial. Bentuknya adalah meminjamkan uang 

dan akan diganti beberapa waktu kemudian. Bunga bank itu sendiri adalah 

keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu yang namanya 

bunga bank yang diambil dari pinjam-meminjam atau simpanan, itu adalah riba 

karena didapat dari penambahan (dalam utang piutang). Maka keuntungan dalam 

pinjaman dan simpanan boleh sama-sama disebut riba.112 Namun dalam kasus ini, 

Circle K pusat tidak memberatkan dalam hal sistem bunga yang harus dibayar 

karena target waktunya hanya tiga-enam bulan saja, selanjutnya lewat tiga-enam 

bulan dalam hal ini Circle K pusat akan mengambil tindakan selanjutnya untuk 

diproses lebih lanjut baik pengakhiran perjanjian waralaba ataupun pengalihan 

franchisee. Tetapi, besar atau kecilnya bunga, sesuai dengan dalil al-Qur’an dan 

                                                             

111Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 408.  
112Sholih bin Ghonim As Sadlan, Taysir al-Fiqh (Cet. I; t.t: Dar Blancia, 1424 H), h. 398. 

https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/zakat-dalam-islam
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Sunnah serta kesepakatan para ulama, bunga atau suatu tambahan dari pinjaman 

atau penangguhan pembayaran tetap dinamakan riba walaupun ada beberapa 

ulama yang mengatakan bunga itu bukan riba.  

Kedua, Pengelolaan toko yang berpengaruh dengan royalty fee dan 

kaitannya dengan gharar, maisir, dan tadlis seperti pelayanan promosi produk, 

pembelian produk yang berkala, harga jual produk, logistik dan service. Circle K, 

royalty fee didapatkan dari hasil penjualan barang dagang tiap outlet dan 

pelayanan marketing produk (mulai dari promosi, harga diskon, dan lain-lain). 

Adapun keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan digunakan untuk 

pembelian produk di pusat, biaya pemeliharaan toko, pajak, dan gaji karyawan. 

Setelah semuanya terbagi rata, maka keuntungan bersih tersebut barulah disetor 

dalam bentuk persentase 3,5% ke franchisor. Nominal penyetoran royalty fee 

tergantung dari keuntungan bersih, jadi jika omzet penjualan sedikit, maka royalty 

fee yang didapatkan franchisor juga sedikit. Sistem pembelian produk untuk 

menunjang peningkatan hasil penjualan juga harus dari standar operasional Circle 

K pusat dalam artian pembelian bahan baku harus dari pergudangan Circle K 

pusat.  

Menurut Erwandi Tirmizi dalam bukunya Harta Haram Kontemporer 

bahwasanya berdasarkan kaidah umum dalam muamalat bahwa pada dasarnya 

setiap persyaratan itu dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat, juga 

ada manfaat bagi franchisor dalam hal ini guna melariskan produknya dan 

penguasaan pasar untuk produknya. Pihak franchisee tidak boleh menjual produk 

selain produk pihak franchisor, ini persyaratan penting dalam akad waralaba yang 
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bertujuan agar pihak franchisor tidak memiliki pesaing produknya. Maka 

persyaratan ini sangat dibutuhkan oleh franchisor. Dan hukum asalnya setiap 

persyaratan yang tidak bertentangan dengan Nash dan kemaslahatan adalah 

dibolehkan.113Selain jenis bahan baku yang dibelikan, sistem penyetoran dana 

untuk pembelian produk juga sangat transparansi, yakni setiap seminggu sekali 

franchisor atau pemberi waralaba akan menerbitkan faktur tagihan kepada 

penerima waralaba atas seluruh pembelian produk yang dilakukan pada periode 

sebelumnya. Pembayaran atas pembelian produk secara rutin tersebut wajib 

dilakukan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba dalam jangka waktu 

minimal tujuh hari setelah diterbitkannya faktur tagihan. Sejauh ini, sesuai dengan 

analisis peneliti, transparansi antar pemberi waralaba dan penerima waralaba 

sangat jelas, jadi minim kemungkinan untuk terhindar dari gharar. Begitu pula 

penentuan harga produk yang dijual kembali setiap outlet, semuanya sudah 

ditentukan oleh Circle K pusat melalui screening system, untuk tambahan dengan 

maksud menambah keuntungan juga sudah dibicarakan secara transparansi baik 

pemberi waralaba maupun penerima waralaba, narasumber menjelaskan, sejauh 

ini tidak unsur penipuan atau maisir dalam menaikkan harga produk tanpa 

sepengetahuan pemberi waralaba demi mendapatkan keuntungan dua kali lipat 

dengan tujuan memudahkan pembayaran royalty fee. Cuman ada hal yang masih 

perlu dianalisis di antaranya, penjualan produk-produk yang dikategorikan tidak 

sesuai dengan syariat Islam dilegalkan waralaba Circle K pada umumnya karena 

mengingat brand ini berasal dari Amerika Serikat, sedangkan segala dagangan 

                                                             

113http://erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2017/05/Cetakan-16-franchise.pdf 
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yang diperjualbelikan jika masuk dalam kategori tidak sesuai syariat maka jual 

beli tidak sah dalam kacamata hukum Islam. Sesuai dengan QS. Al-Maidah/5:90,  

نْ عَمَلِّ  جٌِّْ مِّ رُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامُ رِّ ينَ آمَنوُا إِّنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِّ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

يْطَانِّ فاَجْتنَِّبوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِّحُونَ ) (١٢الشَّ  

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan 
keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan.114 

(b) OMI dan  Citra Mart (Pemberi dan Penerima Waralaba) 

Pertama, Transaksi bagi hasil. Antara OMI dan Citra Mart, sistem 

transaksi royalty fee berbeda dibanding waralaba Circle K, yakni melalui 

cashback,  franchisee atau Citra Mart membeli produk atau barang dagangan ke 

OMI, dari pembelian itu akan ada pengembalian uang dalam bentuk deposit 

melalui virtual account, selanjutnya dari cashback itulah OMI mengambil royalty 

fee setiap awal bulan. Menurut penjelasan narasumber dari pihak Citra Mart 

selama pengambilan royalty fee dari cashback tersebut, tidak pernah melibatkan 

sistem bunga atau biaya tambahan. Jadi, kesimpulan yang bisa dianalisis oleh 

peneliti adalah, transaksi bagi hasil ini diperbolehkan dalam syariat hukum Islam 

karena tidak melibatkan biaya tambahan serta porsi dari royalty fee sudah sesuai 

dengan yang tertera pada amandemen khusus yang disusun oleh Citra Mart. Selain 

itu selama kerjasama dengan OMI sangat kecil kemungkinan untuk terlambat 

melakukan pembayaran royalty fee karena Citra Mart mendapatkan cashback 

setiap bulan. 

                                                             

114Departemen  Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan  Terjemahnya, h. 123 
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Kedua, Pengelolaan toko yang berpengaruh dengan royalty fee dan 

kaitannya dengan gharar, maisir, dan tadlis seperti pelayanan promosi produk, 

pembelian produk yang berkala, harga jual produk, logistik dan service. Antara 

OMI dan Citra Mart, royalty fee didapatkan dari potongan cashback yang 

diberikan OMI kepada Citra Mart. Adapun cashback didapatkan dari pembelian 

produk ke toko Indogrosir cabang Makassar yang nantinya dari pembelian produk 

itu ada pemotongan harga dan bonus yang diberikan untuk Citra Mart, dari bonus 

tersebut, maka pihak OMI berhak memotong sebagai iuran wajib atau royalty fee 

setiap bulannya. Dari segi kerelaan, kedua belah pihak sudah menyetujui, adapun 

jika pemberian cashback dan potongannya sebagai royalty fee jika dianalisis 

dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan selama tidak mengandung 

unsur tambahan dan ada transparansi antara kedua belah pihak dalam segi 

nominal, waktu, dan tempat transaksinya. Jika dikorelasikan dengan OMI dan 

Citra Mart, maka sejauh ini sudah dalam garis syariat. Di sisi lain, dari pembelian 

yang dikategorikan bersyarat, sistem OMI secara keseluruhan mewajibkan 

pembelian produk secara berkala setiap bulan, baik ketika stok tersedia maupun 

sudah kehabisan. Sistemnya adalah Citra Mart memesan produk dan melakukan 

transaksi pembayaran terlebih dahulu, selanjutnya pihak OMI akan mengantarkan 

barang tersebut ke toko Citra Mart sesuai dengan waktu yang disepakati, jika 

dianalisis dalam hukum Islam maka ini sama dengan bay’u al-salam (jual beli 

dengan pesanan) dan hal ini diperbolehkan dalam syariat selama semuanya dalam 

unsur yang jelas sesuai dalam QS. Al-Baqarah/2:282.115 Harga produk yang 

                                                             

115Al-Salam adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang 
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ditetapkan OMI berbeda dengan Circle K, karena OMI adalah waralaba yang 

fleksibilitasnya lebih dominan seperti penamaan toko sendiri, maka OMI juga 

memberikan keluasan dalam menentukan harga produk dengan syarat  

memberikan kisaran nominal minimal sampai maksimal selanjutnya Citra Mart 

bebas menentukan harga tersebut, selama nominal harga tidak melampaui batas 

dan merugikan konsumen. 

                                                                                                                                                                       
didefinisikan oleh para fuqaha sebagai “akad jual-beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya 
dalam akad, dan yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada 
pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu.” Lihat Saleh al-Fauzan, al-
Mulakhasul Fiqh, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2006), h. 406. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan waralaba secara global ditinjau 

dari perspektif hukum ekonomi syariah bahwasanya Waralaba Circle K 

yakni akad, perjanjian, dan sistemnya sudah sah karena dilakukan secara 

terbuka atau transparansi, tanpa ada unsur gharar dan penipuan di 

dalamnya. Sejauh ini pembukaan franchise Circle K, tidak memiliki 

masalah yang terjadi ketika melakukan proses pembukaan outlet baru 

dalam artian semua penerima waralaba telah sepakat mengikuti aturan 

bisnis waralaba ini. Dalam hukum ekonomi syariah, hal ini diperbolehkan, 

namun, ada hal yang sedikit ditelisik dalam mengenai objek produk yang 

diperjualbelikan, Circle K menjual minuman keras, yang mana dalam 

hukum ekonomi syariah diqiyaskan dengan khamar, dan khamar 

diharamkan berdasarkan dalil al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi beberapa 

tahun berjalan Circle K menghapus sistem penjualan produk minuman 

keras dengan berbagai pertimbangan. Waralaba Outlet Mitra Indogrosir 

(OMI) secara umumnya dengan berbagai toko mitra kerjasama pun juga 

persis dengan analisis Circle K akad, perjanjian, dan sistemnya sudah 

sesuai dengan syariat. Adapun OMI dengan Citra Mart, kedua belah pihak 

yang melakukan mitra kerjasama memiliki sedikit perbedaan persepsi dari 

akad dan perjanjian kerjasamanya yang menimbulkan ketidakrelaan dari 
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salah satu pihak, tetapi setelah melakukan musyawarah maka perjanjian 

kerjasamanya tetap berlanjut dengan gabungan antara sistem OMI dan 

kebijakan khusus dari Citra Mart.  

2. Pengamatan peneliti untuk ketiga toko dari sistem royalty fee-nya, dapat 

ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya: Pertama, prinsip keadilan. 

Circle K, para franchisee yang ingin mengajukan kerjasama sudah 

menyetujui sistem royalty fee yang berlaku di Circle K, tanpa ada unsur 

paksaan atau keberatan. Maka akad perjanjian pembayaran royalty fee jika 

dipandang syariat hukum Islam maka dianggap sah. Selanjutnya 

keterbukaan atau transparansi komunikasi sangat dikedepankan terkait 

mitra kerjasama tersebut. Kedua, antara OMI dan Citra Mart, untuk 

pengajuan kesepakatan royalty fee, Citra Mart membuat amandemen 

khusus terkait itu, meski ada beberapa kendala internal yang terjadi kedua 

belah pihak, akad kerjasama tetap berjalan, menurut analisis hukum 

ekonomi syariah masih dikategorikan tidak sesuai dengan syariat Islam 

karena masuk kategori akad ghairu shahih fasid. Kedua, muamalah 

terlarang (Riba, Maisir, Gharar, dan Tadlis). Waralaba dari Circle K jika 

ditinjau dari segi transaksinya, sebenarnya tidak ada permasalahan jika 

membayar tepat waktu, akan tetapi ketika terjadinya keterlambatan 

pembayaran royalty fee maka akan dikenakan penambahan pembayaran 

dari penangguhan waktu selama tiga bulan berturut-turut dan hal ini jika 

ditelisik mengandung unsur riba. Untuk pembelian, pelayanan, dan suplai 

produk yang berpengaruh pada pembagian royalty fee semuanya sudah 
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sesuai dengan syariat dalam artian belum ditemukannya unsur maisir, 

gharar, dan tadlis. Kedua, antara OMI dan Citra Mart, royalty fee 

didapatkan dari potongan cashback yang diberikan OMI kepada Citra 

Mart. Adapun cashback didapatkan dari pembelian produk ke toko 

Indogrosir cabang Makassar yang nantinya dari pembelian produk itu ada 

pemotongan harga dan bonus yang diberikan untuk Citra Mart, dari bonus 

tersebut, maka pihak OMI berhak memotong sebagai iuran wajib atau 

royalty fee setiap bulannya. Dari segi kerelaan, kedua belah pihak sudah 

menyetujui dan pembagian sistem royalty fee tersebut sudah sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, adapun jika pemberian cashback dan 

potongannya sebagai royalty fee jika dianalisis dalam hukum Islam adalah 

sesuatu yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur tambahan dan 

ada transparansi antara kedua belah pihak dalam segi nominal, waktu, dan 

tempat transaksinya. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Melihat dari segi aspek kerelaan, maka hal ini sangat penting dalam 

tinjauan hukum ekonomi syariah, terlebih lagi dalam proses pelaksanaan 

kerjasama bisnis waralaba ritel mulai dari akad, perjanjian, jual beli 

produk, pengelolaan toko ritel, hingga kesepakatan nominal bagi hasil. 

2. Aspek kejujuran sangat penting dalam pembukaan mitra kerjasama, 

terutama dalam manajemen keuangan karena mendirikan bisnis waralaba 

ritel mengeluarkan uang yang tidak sedikit, mulai dari investasi berjumlah 

ratusan juta, biaya merk waralaba sebagai perlindungan hak kekayaan 



4 
 

 
 

intelektual, biaya royalti, sampai biaya pemeliharaan toko. Akibat jika 

tidak jujur dan transparansi akan menimbulkan masalah besar juga 

kerugian yang sangat banyak sehingga menyebabkan persengketaan dalam 

bidang ekonomi ke pengadilan jika tidak ditemukan titik solusinya. 

3. Pembagian sistem royalty fee harus sudah ditentukan dari awal secara jelas 

dan ringkas, baik itu nominal uangnya atau persentasenya, kapan dan di 

mana waktu membayarnya sehingga franchisor bisa mendapatkan 

keuntungan dari merk waralaba yang disewakan (ijarah) serta kerugian 

pun bisa ditanggung bersama tanpa melibatkan transaksi riba, penipuan, 

dan sistem gharar yang terjadi. 

4. Untuk memberikan pemahaman konsep syirkah inan, ijarah, mudharabah, 

dan jual beli secara umumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah 

dikorelasikan dengan bisnis waralaba sehingga ketika masyarakat ingin 

melakukan mitra kerjasama dengan perusahaan merk ritel waralaba, 

masyarakat bisa mengidentifikasi mana hal-hal yang sesuai syariat dan 

tidak sesuai syariat dan bisnis yang dijalankan tidak jatuh pada kategori 

haram atau tidak diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ 

para ulama. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

No: .............................................................. 

 

ROYALTY FEE PADA BISNIS WARALABA TOKO RITEL  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus pada Tiga Kecamatan Tingkat Kota Makassar) 

 
A. Pendahuluan 

Esai wawancara ini dibagikan kepada informan yang dijadikan sampel 

penelitian. Kerahasiaan identitas tetap dijaga, sehingga diharapkan dalam 

pengisian angket disertai kejujuran, dan hendaknya tidak terpengaruh pihak luar. 

B. Identitas Informan 

Nama   : ........................................................................... 

TTL   : ........................................................................... 

Diwawancarai sebagai : ......................................................................... 

Alamat    : .......................................................................... 

Tempat Wawancara : ............................................................................ 

C. Wawancara/Pertanyaan untuk Manajer/Supervisor PT Circle 

K/Indogrosir/Citra Mart Makassar 

1. Jelaskan sejarah munculnya pertama kali bisnis ritel toko PT Circle 

K/Indogrosir/Citra Mart khususnya di Kota Makassar! 

2. Apa yang melatarbelakangi meluasnya bisnis ritel toko  PT Circle 

K/Indogrosir/Citra Mart di beberapa cabang-cabang yang ada di kota 

Makassar ini? 
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3. Dulu PT Circle K/Indogrosir/Citra Mart hanya ada di toko kota-kota 

besar di Indonesia, tetapi sekarang sudah merebak luas bahkan di dalam 

lorong sekecil pun sudah ada. Kemukakan alasannya mengapa 

mengalami signifikansi yang naik? 

4. Bagaimana konsep penerapan waralaba ritel toko PT Circle 

K/Indogrosir/Citra Mart setiap dimulai dari: 

a. Syarat pengajuan permohonan kerjasama waralaba dan akad 

perjanjian 

b. Franchise Fee atau investasi awal 

c. Advertising Fee 

d. Royalty Fee 

6. Berbicara tentang royalty fee, apakah ada kebijakan tersendiri selaku 

terwaralaba setiap cabang dalam menetapkan keuntungan persentase 

royalty fee bisnis waralaba ritel ini jika misal keberatan dengan sistem 

royalty yang ditetapkan oleh pewaralaba? Kalau ada bisa dijelaskan 

alasannya! 

7. Berapa persentase keuntungan royalty fee yang akan diberikan kepada 

franchisor (pemberi waralaba)? 

8. Apakah royalty fee diambil dari keuntungan bersih atau keuntungan 

kotor? Jelaskan alasannya! 

9. Jika ternyata hasil penjualan tidak mencapai target yang diinginkan oleh 

terwaralaba sehingga menyebabkan tidak membayar royalty fee, tindakan 

apa yang dilakukan selaku pewaralaba kepada terwaralaba? 
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10. Apakah selama ini ada kejadian dari pihak terwaralaba yang 

menyetorkan hasil royalty feenya kepada pewaralaba dengan jumlah 

yang tak sesuai dengan akad perjanjian? 
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WAWANCARA BERSAMA HRD DAN LEGAL SENIOR PT CIRCLE K 
MAKASSAR 
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WAWANCARA BERSAMA HRD DAN MANAJER MARKETING 
INDOGROSIR 
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WAWANCARA BERSAMA MARKETING DAN BAGIAN KEUANGAN 
OMI CITRA MART 
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