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ABSTRAK 

Nama     :  Intan Furqoni 

NIM       :  9050116084 

Judul     : Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pembiayaan Murabahah 

Menurut Fatwa DSN MUI Pada Bank Muamalat Cabang Makassar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan jaminan fidusia di 

Bank Muamalat Cabang Makassar, untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek 

jaminan fidusia dalam akad murabahah di Bank Muamalat Cabang Makassar dan 

untuk mengetahui kesesuaian ekseskusi objek jaminan fidusia menurut Fatwa 

DSN MUI di Bank Muamalat Cabang Makassar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan pada Bank Muamalat 

Cabang Makassar. Teknik metode pengumpulan yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data 

primer dan sekunder. 

Hasil wawancara dengan Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer 

Financing Analyst Manager Bank Muamalat Cabang Makassar, bahwa Bank 

Muamalat menggunakan benda bergerak sebagai objek jaminan, sebelum 

dijadikan objek jaminan dilakukan pengecekan dokumen kelengkapan objek yang 

akan dijadikan jaminan untuk validasi kebenaran antar objek dan dokumennya. 

Jika nasabah tidak dapat membayar hutangnya maka pihak bank melakukan 

penjadwalan ulang (resecheduling), pesyaratan ulang (reconditioning), dan 

penataan kembali (restructuring) untuk nasabah yang memiliki iktikad baik. 

Sedangkan untuk nasabah tidak memiliki iktikad baik akan diberi surat peringatan 

sampai tiga kali. Hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI  Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali 

Tagihan Murabahah. Pelaksanakan penjualan objek jaminan dilakukan secara 

lelang oleh KPKNL sesuai dengan harga pasar. Jika hasil penjualan melebihi sisa 

hutang maka Bank Muamalat akan mengembalikan sisanya kepada nasabah. Jika 

penjualannya kurang dari hutang maka sisa hutangnya masih tetap tanggung 

jawab nasabah. Hal tersbut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah 

Yang Tidak Mampu Membayar. 

 

 

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Murabahah, Fatwa DSN MUI, Bank Muamalat, 

KPKNL 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Dewasa ini keperluan dana untuk menggerakan roda ekonomi dinilai 

semakin meningkat, oleh karena itu diperlukan intermediary atau lembaga 

perantara yang bertindak selaku kreditor yang menyediakan dana bagi debitor. 

Maka hal ini menyebabkan munculnya perjanjian utang piutang atau pemberian 

kredit (Widjaja dan Yani, 2000). Ketika terjadi hubungan perjanjian hutang 

piutang atau pemberian kredit, maka menimbulkan hak dan kewajiban antar 

masing–masing pihak. Oleh karena itu, hal ini penting untuk menjadi bahan kajian 

ilmiah tentang jaminan hutang atau dalam perbankan disebut dengan istilah 

jaminan fidusia (Fuadi, 2013). 

Jaminan fidusia didasarkan atas kepercayaan dimana penguasaan benda 

jaminan tetap milik nasabah tetapi dokumen dan suratnya digunakan sebagai 

jaminan, sehingga nasabah tetap dapat mempergunakan benda jaminannya. 

Menurut UU No 42 Tahun 1999, Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas 

benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tidak 

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya 

seperti yang dimaksud dalam UU N0. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan 

hutang, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditur lainnya (Putra, 2016).  

Pembentukan lembaga fidusia, dilatarbelakangi karena faktor adanya  

kelemahan kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotek dari KUHPerdata 

ataupun undang–undang lainnya. Dalam undang-undang Perdata secara khusus 

mengatur tentang adanya gadai yang menyaratkan adanya kekuasaan atas benda
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harus pindah atau berada pada pemegang gadai. Pada Pasal 1150 KUHPerdata 

tidak disebutkan sifat gadai, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui 

dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Pemegang gadai 

mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata apabila barang 

gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, 

maka hak gadai merupakan hak kebendaan karena revindikasi ciri khas dari hak 

kebendaan.Dalam hukum islam kegiatan gadai diperbolehkan, sebagaimana dalam 

Firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 283 :  

 ٌٌ َْب نَىْ تَجِذُٔا كَبتجِبً فشَِ َٔ ٰٗ سَفشٍَ  ُْتىُْ عَهَ ٌْ كُ ئِ ٍَ ثَعْضُكُىْ ثَعْضًب فهَْٛإَُدِّ َٔ ٌْ أيَِ ِ يَقْجُٕضَخٌ ۖ فاَ

ُ آثِىٌ  ٓبَ فاَََِّّ ًْ ٍْ َٚكْتُ يَ َٔ ٕا انشَّٓبَدَحَ ۚ  ًُ لََ تَكْتُ َٔ   ُ َ سَثَّّ نْٛتََّقِ اللََّّ َٔ ٍَ أيََبَتََُّ  ًِ قهَْجُُّ    انَّزِ٘ اؤْتُ  

ٌَ عَهِٛىٌ    هُٕ ًَ ب تَعْ ًَ ُ ثِ اللََّّ َٔ  

Terjemahnya : 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 283). 

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasannya Al-Qur’an memperbolehkan 

adanya hukum akad gadai, dengan pengecualikan jika adanya unsur riba yang 

terdapat didalamnya. 

Selain Al-Baqarah ayat 283, landasan hukum tentang gadai terdapat pada sabda 

Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Aisyah RA, beliau berkata :  

  ٘ ٍْ َُٕٚٓدِ سَهَّىَ يِ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللََّّ ٍْ عَبئِشَخَ قبَنتَْ اشْتشََٖ سَسُٕلُ اللََّّ  عَ

سَََُْ   َٔ ٍْ حَذِٚذطَعَبيًب  ُّ دِسْعًب يِ  
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Terjemahnya :  

Dari Aisyah RA, beliau berkata : Rasulullah SAW. pernah membeli 
makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan 
pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai 
jaminan. (Shahih muslim) 

 Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, maka 

penggunaan pembebanan jaminan fidusia semakin meluas dan semakin banyak 

dipraktekan oleh lembaga keuangan. Terutama pada bank–bank konvensional 

yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Tanpa terkecuali adanya 

peran Bank Syariah yang mennjadi salah satu aplikasi dari sistem ekonomi, dalam 

mewujudkan terciptanya nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang 

perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam ikut 

berperan dalam mendorong ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usahanya (Andini, 

2017). 

Pasca keluarnya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

maka keberadaan bank-bank yang berdasarkan syariah islam dipertegas dan 

kegiatannya diperluas dari semula hanya melakukan pembiayaan dan melakukan 

kegiatan perbankan apapun berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. Perbankan syariah disamping melakukan penghimpunan dana 

dari masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran 

dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah baik bank umum syariah 

maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat melakukan kegiatan 

usaha penyaluran dana perbankan kepada masyarkat berdasarkan prinsip syariah 

(Sapitri, 2019). 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah secara 

tertulis menyebutkan pengertian akad, akad yaitu kesepakatan tertulis antara bank 

syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi 

masing–masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Murabahah adalah salah satu 
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bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati, sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, murabahah yaitu 

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba (Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 04/DSN-MUI/2000). 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, hutang pembiayaan murabahah 

adalah hutang nasabah yang timbul dari pembiayaan LKS kepada nasabah dengan 

akad murabahah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 90/DSN-MUI/2013).  

Sedangkan pengalihan pembiayaan murabahah antar LKS adalah pengalihan 

hutang atau piutang nasabah yang timbul dari pembiayaan LKS kepada nasabah 

dengan akad murabahah, yang pembayaran harganya dilakukan secara tidak tunai 

atau angsuran (Fatwa Dewan Syariah nasional No. 90/DSN-MUI/2013). 

Akad murabahah merupakan natural certainty contract, yaitu suatu jenis 

kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan 

pendapatan, baik dari segi jumlah maupun dari segi penyerahannya. Adapun yang 

dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing–masing pihak yang terlibat 

dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. 

Dengan demikian, sifat transaksinya fixed (tetap) dan predetermined (dapat 

ditentukan besarnya) (Andini, 2019).  

Akad murabahah diperbolehkan dalam islam, hal itu tertera dalam firman Allah 

SWT Surah An-Nisa ayat 29 : 

ٰٓ أٌَ  طِمِ ئلََِّ ٰـ َُڪُى ثٲِنۡجَ ۡٛ ٳنَكُى ثَ َٕ اْ أيَۡ ٰٕٓ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََ تأَۡڪُهُ ٰٓأَُّٚٓبَ ٱنَّزِٚ ٰـ شَحً َٚ ٰـ ٌَ تِجَ تَكُٕ  

ُكُىۡ   كُىۡ  ۚعٍَ تشََاضٍٍ۬ يِّ ََ اْ أََفُ ٰٕٓ لََ تقَۡتهُُ َٔ ب ۚ  ًًٍ۬ ٌَ ثِكُىۡ سَحِٛ َ كَب ٌَّ ٱلََّّ    ئِ

Terjemahnya :  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Q.S An Nisa : 29) 
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Terjadinya jaminan disuatu pembiayaan dalam murabahah yang 

melibatkan antara pemberi modal dan nasabah berupa barang bergerak disebut  

jaminan fidusia. Adapun penyitaan jaminan fidusia berdasarkan prinsip–prinsip 

syariah dalam transaksi seperti rahn tasjily yang menggunakan barang bergerak 

sebagai jaminan adalah merupakan suatu penanggulangan resiko apabila 

terjadinya wanprestasi, namun tidak boleh mengesampingkan prinsip prinsip 

syariah yang ada dalam pelaksanaan penyitaan apabila telah terjadi wanprestasi. 

Wanprestasi yang biasanya terjadi adalah ketidakmampuan rahn untuk melunasi 

hutang kepada murtahin. Terkadang murtahin hanya memikirkan nasibnya sendiri 

tanpa meninjau lebih lanjut penyebab rahn tidak dapat melunasi hutangnya 

dengan melakukan penyitaan sepihak sebagaimana yang telah diketahui prinsip 

prinsip syariah yang kita ketahui pelakasanaan eksekusi terhadap objek 

pembiayaan dalam barang bergerak seperti kendaraan mobil terhadap debitur yang 

gagal membayar (wanprestasi) (Maksum, 2015). 

DSN MUI telah mengatur penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah 

yang tidak mampu membayar hutangnya, adapun ketentuannya sebagai berikut : 

objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui 

bank syariah dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa 

hutangnya kepada bank syariah dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan 

melebihi sisa hutang maka pihak bank syariah mengembalikan sisanya kepada 

nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang 

tetap menjadi hutang nasabah, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa 

hutangnya maka bank syariah dapat membebaskannya (Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No 47/DSN-MUI/II/2005).  

Praktik dilapangan banyak terjadi wanprestasi, prinsip yang digunakan 

dalam mengeksekusi objek jaminan tidak sesuai dengan UU Fidusia dan Fatwa 
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DSN MUI. Menurut undang-undang, sebelum terjadi pelakasanaan eksekusi objek 

pada jaminan dalam akad murabahah seharusnya bank melakukan pendekatan 

atas objek jaminan yang akan dieksekusi sebagai salah satu bahan masukan untuk 

menentukan alat alternatif apa yang akan dilakukan bank dalam eksekusi objek 

jaminan pada pembiayaan murabahah. Namun, terdapat lembaga pembiayaan di 

kota makassar yang melakukan eksekusi objek tidak sesuai dengan fatwa DSN-

MUI yang dimana harus melalui musyawarah antar kedua belah pihak dalam 

melakukan eksekusi, seperti kasus yang terjadi pada lembaga pembiayaan Astra 

Credit Companies (ACC). Darno yang merupakan nasabah pada lembaga 

pembiayaan astra credit companies tersebut mengakui bahwa dia memiliki 

tunggakan cicilan, tapi proses pengambilannya ini tidak ia terima, karena tak ada 

pemberitahuan dari pihak pembiayaan.dimana bahwa barang jaminan di ambil 

secara paksa oleh pihak astra credit companies tanpa pemberitahuan sebelumnya.  

Permasalahan yang lain adalah masih adanya penerima jaminan fidusia 

yang belum mendaftarkan akta Jaminan Fidusia ke Kantor Jaminan Fidusia. 

Sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Pendaftaran fidusia bertujuan untuk melegalkan jaminan fidusia tersebut. Namun, 

terdapat beberapa bank yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan melakukan 

penjualan dibawah tangan, seperti beberapa bank konvensional dan syariah yang 

ada di Kota Makassar.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Saleh (2005) pada PT. Bank Bukopin, 

PT. Bank Panin, PT. Bank Niaga Cabang Makassar menunjukkan hasil bahwa 

bank bank umum swasta di kota Makassar dalam penyelesaian kredit macet 

Khususnya Kredit Mobil (KPM), lebih memilih bentuk penyelesaian dengan 

mengunkan pranata eksekusi di bawah tangan didasarkan pada alasan bahwa 

dengan cara ini dinggap lebih mempercepat penyelesaian dan efisien, jika 
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dibandingkan dengan menggunakan cara melalui pelelangan umum atau melalui 

gugatan perdata. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Irianti  (Triana, 2016) 

menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia pada Bank Muamalat Cabang 

Makassar cenderung dilaksanakan dengan cara penjualan dibawah tangan.Fakta di 

lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian 

pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya 

tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran 

Fidusia untuk mendapat sertifikat. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian ini digunakan agar ruang lingkup penelitian tidak luas 

dan lebih fokus dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghindari 

kesalahan dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah 

ditetapkan .fokus penelitian dan deskripsi fokus terdiri dari beberapa indikator -

indikator yang menjadi tolak ukur atau pendoman penelitian.berdasarkan 

indentifikasi masalah tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada 

beberapa aspek. Aspek pertama bagaimana jaminan fidusia di Bank Muamalat 

Cabang Makassar, apakah di Bank Muamalat sudah menerapkan prosedur  hukum 

yang berlaku untuk pengamanan jaminan fidusia karena adanya peraturan hukum 

yang berlaku dapat melindungi keselamatan keamanan penerima jaminan fidusia 

dan pemberi jaminan dari perbuatan yang merugikan harta benda serta jiwa raga. 

Oleh karena itu, penelitian memfokuskan pada bagaimana bank sudah 

menerapkan peraturan keamanan dan hukum yang berlaku pada jaminan fidusia 

agar tidak terjadinya kerugian atau permasalahan antar pihak bank dan nasabah 

jika ada permasalahan yang akan datang.  
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Aspek yang kedua, peneliti akan memfokuskan pada pendaftaran jaminan 

fidusia pada bank, apakah bank mendaftarkan jaminan pada pihak yang terkait 

pada  jaminan fidusia. Peneliti ingin mengetahui alur pendaftaran jaminan fidusia 

pada bank syariah apakah sudah sesuai hukum yang berlaku. Aspek yang ketiga, 

penulis akan memfokuskan pada jaminan apakah sudah dipantau dan diawasi 

secara baik, apakah nilai agunan sudah sesuai atau belum serta apakah pengikatan 

agunan sudah betul kuat atau tidak. 

Aspek yang ke empat, peneliti akan memfokuskan kepada nilai objek 

jaminan fidusia pada  benda bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan 

kepada bank umumnya objek jaminan benda nasabah yang diberikan kepada bank. 

Apakah sudah lebih besar dari pinjamanya kepada bank syariah yang 

bersangkutan. Aspek ke lima, penulis akan memfokuskan  proses dari bagaimana 

eksekusinya jaminan fidusia di bank tersebut karena bank harus memantau dan 

memastikan  sesuai persyaratan dalam kesangupan nasabah dalam pembayar 

apakah sudah sesuai perjanjian atau tidak. Aspek ke enam, peneliti akan 

memfokuskan pada kriteria eksekusi pembiayaan jaminan fidusia dimana peneliti 

akan berfokus kepada bank apakah harus mempunyai ukuran yang menjadi dasar 

penilaian (manajemen resiko) untuk mengendalikan resiko yang timbul dari 

permasalahan bank itu sendiri.  

Aspek ke tujuh peneliti, akan memfokuskan pada faktor apa saja yang 

menjadi penyebab eksekusi jaminan fidusia bermasalah dimana peneliti akan 

fokus  apa yang menjadi faktor penyebabnya entah itu dari dalam bank atau luar 

bank, dari faktor ketidaksengajaan atau kesengajaan dari pihak bank itu sendiri.  

Aspek ke delapan, peneliti akan penilaian aset jaminan murabahah peneliti akan 

memfokuskan nilai aset apakah sudah sesuai atau pantas untuk dijadikan objek 

jaminan jangan sampai tidak sesuai barang jaminannya. Aspek ke Sembilan, 
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peneliti akan memfokuskan prosedur pemantaunya aset gunanya untuk 

mengetahui kesangupan nasabah untuk membayar yang sesuai persyaratan antar 

pihak bank dan nasabah. Aspek ke sebelas, peneliti akan memfokuskan pada 

kesesuaian fatwa DSN MUI, dimana peneliti akan melihat apakah sudah sesuai 

atau belum bank syariah tersebut dalam menerapkan fatwa DSN MUI di jaminan 

fidusia pembiayaan murabhah itu sendiri. 

 

Tabel 1.1 

                               Fokus Penelitian Dan Deksripsi  Fokus 

No. Fokus Penelitian 
Deskripsi Fokus 

1 Jaminan fidusia  
 prosedur pendaftaran 

 kesesuaian hukum yang         berlaku  

 tinjauan objek jaminan fidusia 

 Penilaian Aset 

Murabahah 
 penilaian aset jaminan 

 prosedur pemantauan 

2. Eksekusi jaminan fidusia  
 prosedur eksekusi  

 kriteria eksekusi jaminan fidusia 

bermasalah 

 Faktor penyebab Eksekusi jaminan 

fidusia bermasalah 

4. Penerapan DSN MUI 

terhadap rahn tasjili 
 penjadwalan ulang tagihan murabahah  

 penyelesaian piutang murabahah bagi 

nasabah yang tidak mampu bayar hutang 
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C. Rumusan Masalah  

Masalah yang di angkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlakuan jaminan fidusia di Bank Muamalat Cabang 

Makassar?  

2. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia di Bank Muamalat Cabang 

Makassar?  

3. Bagaimana kesesuaian eksekusi objek jaminan fidusia pembiayaan 

murabahah menurut Fatwa DSN MUI pada Bank Muamalat Cabang 

Makassar?  

D. Kajian Pustaka  

Penulisan proposal ini mengacu dari beberapa penulis lain yang memiliki 

tema yang sama yaitu tentang eksekusi pelaksanaan jaminan fidusia pada bank 

syariah, dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui apakah pelaksaan 

jaminan fidusia sudah sesuai dengan prosedur atau belum, berikut penelitian 

sebelumnya yang menjadi dasar acuan penulis, disajikan dalam tabel: 

 

Tabel 1.2 

Penelitian Sebelumnya 

No Nama 

(Tahun) 

Pendekatan Penelitian Hasil penelitian 

1. Dija Hedistira 

(2020) 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kepustakaan 

(library research) dengan 

menggunakan sumber-

sumber kepustakaan 

dalam bidang yang terkait 

dengan penelitian ini. 

Dalam tulisan ini 

Objek Jaminan Fidusia 

secara yuridis sepenuhnya 

dimiliki oleh Pemberi 

Fidusia (debitur), dan 

dikuasai (bezit) pula oleh 

Pemberi Fidusia (debitur), 

sesuai dengan asas 

constitutum  possessorium, 
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menggunakan pendekatan 

yuridis normatif yang di 

dasarkan pada hukum 

Jaminan Fidusia yang 

berlaku di Indonesia, 

yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, 

Undang-Undang No. 42 

Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. 

Selanjutnya bahan hukum 

sekunder yang digunakan 

adalah literatur-literatur, 

hasil-hasil publikasi, dan 

penelitian sebelumnya 

dalam bidang yang 

terkait, analisis dilakukan 

dengan menggunakan 

metode silogisme atau 

deduktif 

karena benda Objek Jaminan 

Fidusia tersebut dibutuhkan 

oleh debitur untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya, manfaat 

benda Objek Jaminan 

Fidusia untuk debitur adalah 

manfaat secara ekonomis,  

dimana kemanfaatan secara 

ekonomis tersebutlah yang 

menjadi dasar debitur untuk 

dapat membayar hutang 

kepada Penerima Fidusia 

(kreditur), dan sesuai unsur 

dasar kebendaan pada Objek 

Jaminan Fidusia yang ada 

pada Undang-Undang 

Jaminan Fidusia, 

apabila terjadi wanprestasi 

kepada perjanjian pokok 

hutang-piutang tersebut 

yang dilakukan oleh debitur. 

Sesuai prosedur non-litigasi 

(Hak Eksekutorial kreditur) 

atau litigasi (Pengadilan). 
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2. Sandra 

kusumawati 

(2019) 

Metode pendekatan yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode Yuridis Empiris. 

Yuridis mengandung 

makna bahwa penelitian ini 

dianalisis menggunakan 

berbagai buku-buku, 

peraturan perundang 

undangandi bidang 

kenotariatan sebagai data 

sekunder. Penelitian yang 

dilakukan menggunakan 

metode penelitian hukum 

sosiologis atau empiris. 

Spesifikasi penelitiannya 

adalah deskriptif analitis, 

dengan tujuan untuk 

menjelaskan dan 

melakukan analisis data 

yang diperoleh secara 

sistematis. 

 

Hasil penelitian, diketahui 

bahwa Pelaksanaan eksekusi 

objek jaminan fidusia dalam 

akad murabahah di PT. 

Bank Syariah Mandiri    

yaitu dengan mengajukan 

permohonan eksekusi 

melalui Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Salatiga. 

Pengadilan Agama Salatiga 

menanggapi permohonan 

tersebut dengan menerbitkan 

surat peringatan kepada 

nasabah sebanyak 2 (dua) 

kali untuk diberikan 

kesempatan melakukan 

pelunasan pinjaman kepada 

bank. Apabila debitur tidak 

hadir, Ketua Pengadilan 

Agama mengeluarkan 

executorial beslag. 

Selanjutnya Ketua 

PengadilanAgama akan 

mengeluarkan penetapan 

sita eksekusi dan 

melaksanakan penjualan 

melalui lelang secara umum. 

Hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan eksekusi 

objek jaminan akad 

murabahah yaitu sulitnya 

mencari pembeli objek 
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jaminan dan hal tersebut 

diatasi dengan lebik 

mengoptimalkan 

pemasangan  iklan penjualan 

objek jaminan. Adanya 

gugatan dari debitor dan hal 

tersebut diatasi dengan 

meneliti secara cennat 

dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan akad 

murabahah. 

3. Halimatus 

Sadiyah 

(2018) 

Adapun metode penelitian 

yang digunakan peneliti 

yaitu case study atau studi 

kasus, dengan spesifikasi 

penelitian deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

perkembangan praktik 

pembiayaan murabahah 

dengan menggunakan 

jaminan fidusia dari tahun 

2015 sampai 2016 

mengalami peningkatan 

karena dari sisi penawaran 

bank syariah, pembiayaan 

murabahah dinilai lebih 

minin resiko dibandingkan 

dengan jenis pembiayaan 

bagi hasil. 
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4. 

 

 

 

 

Solihin 

(2018) 

Adapun metode penelitian 

yang digunakan peneliti 

yaitu case study atau studi 

kasus, dengan spesifikasi 

penelitian deskriptif 

kualitatif 

Kesimpulannya adalah 

pelaksanaan kebijakan 

jaminan fidusia di Bank 

Mandiri Syariah Kantor 

Cabang Penbantu Merdeka 

Bogor bahwa pembiayaan di 

atas Rp. 100.000.000 

diharuskan menggunakan 

jaminan fidusia, sedangkan 

untuk dibawah 

Rp.100.000.000. 

5. Ratna Fitri 

Andini 

(2018) 

Penelitian yang 

berlandaskan pendekatan 

filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk kondisi 

obyek alamiah. Dalam hal 

ini penulis 

mengumpulkan data 

langsung di BPR Syariah 

Mandiri Mitra Sukses 

Gresik dan wawancara 

kepada pihak yang 

bersangkutan. Adapun 

metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara memperoleh 

data – data dari hasil 

wawancara, observasi, 

dokumentasi serta telaah 

pustaka dan sumber 

hukum yang mendukung. 

Dalam praktiknya BPR 

Syariah Mandiri Mitra 

Sukses Gresik sudah sesuai 

dengan prinsip – prinsip 

akad murabahah dalam 

Ekonomi Islam, hal ini dapat 

dilihat dari ketentuan – 

ketentuan sebelum 

memberikan pembiayaan. 

Selain hal tersebut BPR 

Syariah Mandiri Mitra 

Sukses Gresik selalu 

memperhatikan ketentuan 

Fatwa DSN – MUI 

No.04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan 

murabahah. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, skripsi merupakan salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu 

kewajiban secara formal bagi penulis untuk memenuhi aturan-aturan perguruan 

tinggi tersebut. namun secara khusus penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui perlakuan jaminan fidusia di Bank Muamalat 

Cabang Makassar 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam 

akad murabahah di Bank Muamalat Cabang Makassar. 

c. Untuk mengetahui kesesuaian ekseskusi objek jaminan fidusia 

menurut fatwa DSN MUI di Bank Muamalat Cabang Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  permasalah yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang 

dcapai : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menggunakan Shariah Enterprise Theory (SET). Menurut  

Triyuowono (2013), teori Shariah Enterprise Theory pada dasarnya mendekat 

agar segala bentuk putusan atau tindakan yang diambil diselaraskan dengan nilai 

keislaman yang kaffah. Jika diintegrasikan dengan pembiayaan bermasalah maka 

teori ini menekankan agar penyeselesaian dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai 

islam. 

Selain itu penelitian ini menggunakan teori kepatuhan. Kepatuhan yang 

dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan 

dan undang-undang yang berlaku. Pihak bank dalam menjalankan operasionalnya 

didorong dengan nilai kepatuhan, dimana bank syariah harus patuh terhadap 
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hukum negara dan syariat hukuhukum islam. Serta pihak nasabah harus patuh 

terhadap aturan dan hukum yang diterapkan bank syariah, maka terciptanya 

keadilan diantara kedua belah pihak.  

2. Manfaat Praktis  

a) Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran diri bagi pihak 

manajer bank syariah dan pihak pemberi pembiayan murabahah dalam 

mengambil keputusan didasarkan pada fatwa DSN MUI dan hukum yang berlaku 

pada jaminan fidusia. 

b) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi upaya pengembangan 

ilmu dan masukan dalam bidang perbankan syariah dan juga menjadi referensi 

bagi akademisi dalam bidang perbankan syariah.  
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BAB II   

TINJAUAN TEORETIS  

A. Sharia Enterprise Theory 

Shariah Enterpise Theory (SET) merupakan nilai pengembangan yang 

didalamnya mengandung nilai-nilai keislaman. Teori Shariah Enterpise Theory 

pada dasarnya bertujuan untuk mengatur segala bentuk putusan atau tindakan 

yang diambil dan diselaraskan dengan nilai keislaman yang kaffah. Jika kemudian 

diintegrasikan dengan pembiayaan bermasalah maka teori ini menekankan agar 

penyeselesaian dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai islam (Triyuwono, 2007). 

Secara umum Sharia Enterprizse Theory ini berisi 3 nilai penting  yaitu 

pertanggung jawaban secara vertikal kepada Allah SWT, pertanggungjawaban 

kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada institusi atau lembaga. Dalam 

hal ini pembiayaaan bermasalah harus diselesaikan dengan memperhatikan 

hubungan antara sesama manusia dalam hal ini nasabah dan debitur, hubungan 

manusia dengan lembaga dan hubungan manusia dengan Allah SWT selaku 

stakeholder tertinggi (Meutia, 2010). 

Fungsi menetapkan Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, karena 

Sunnatullah digunakan sebagai dasar kontruksi perekonomian islam. 

Perekonomian islam harus dijalankan dan dibangun sesuai dengan peraturan dan 

hukum-hukum Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits. 

Sehingga sistem perekonomian islam menjunjung nilai ketuhanan bagi 

penggunanya. Maka dalam perekonomian islam diharapkan meminimalisir 

tindakan merugikan diri sendiri atau orang lain, karena kepatuhannya terhadap 

perintah-perintah Allah SWT (Meutia, 2010). 
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B. Teori Kepatuhan 

Kepatuhan  (Compliance Theory)  berasal dari kata patuh, menurut Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, 

dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau 

peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai 

dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan 

kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan 

(Green dan Krueter, 2000).  

Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah 

mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang 

berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai 

dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang tertentu.  

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental 

dan normatif. Perspektif instrumental artinya individu dengan kepentingan pribadi 

dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif 

normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. 

Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten 

dengan norma-norma mereka (Susilowati dan Saleh, 2004). 

Komitmen normatif melalui personal (normative commitment through 

morality) berarti patuh kepada hukum, karena hukum adalah suatu keharusan. 

Sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through 

legitimacy) berarti patuh kepada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang 

memiliki hak untuk mendikte perilaku. Setiap individu memiliki kewajiban untuk 

mentaati hukum yang berlaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyo, 2010).  
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C. Jaminan Fidusia 

Terminologi jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 

zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara 

kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban 

umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga 

dengan agunan. Istilah agunan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan 

nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998). 

Agunan atau jaminan dalam bentuk ini merupakan jaminan tambahan 

(accesoir). Tujuan agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prisip syariah. Jaminan ini diserahkan oleh nasabah kepada bank. 

Adapun unsur-unsur agunan, meliputi jaminan tambahan, diserahkan oleh debitur 

kepada bank, untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan (Salim, 2011). 

Agunan atau jaminan dapat diartikan sebagai mengalihkan tanggung jawab 

seseorang (yang dijamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain 

(pinjaman). Jaminan adalah suatu perikatan antara debitur dan kreditur, dimana 

kreditur menggunakan hartanya sebagai jaminan hutangnya tersebut (Rivai, V. 

2008).  

Konstruksi jaminan dalam definisi ini memiliki kesamaan dengan yang 

dikemukakan Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeprapto 

berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Timbulnya jaminan karena 
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adanya perikatan antara kreditur dengan debitur. Jaminan adalah segala sesuatu 

yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang 

piutang dalam masyarakat (Bahsan, M dan Hartono, 2002). Disimpulkan 

pengertian jaminan, jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang, yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, 

hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda (Badrulzaman, 1987). 

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidesstelling 

(jaminan kebendaan) atau security of law. Menurut M. Bahsan, hukum jaminan 

adalah himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan 

dalam rangka utang piutang yang terdapat dalam berbgai peraturan perundang-

undangan yang berlaku saat ini (Bahsan, M. 2010). Hukum jaminan adalah 

mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, 

dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan 

demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi 

lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Sofwan, 

2002).  

Pernyataan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan 

penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada 

masa yang akan datang. Saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan jaminan. Hukum jaminan adalah Peraturan 

hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang nasabah terhadap bank 

(Satrio, J. 2002). Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak nasabah 

semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak bank, dari berbagai kelemahan 

definisi tersebut, maka definisi-definisi tersebut perlu dilengkapi dan 

disempurnakan, bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan 



21 
 

 
 

dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit 

(Satrio, J. 2002). 

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini meliputi pertama, adanya 

kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, 

yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. 

Kedua, adanya pemberi dan penerima jaminan Pemberi jaminan adalah orang-

orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima 

jaminan (debitur). Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang 

menerima barang jaminan dari pemberi jaminan (orang atau badan hukum). Badan 

hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga 

perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank. Ketiga, adanya jaminan Jaminan 

yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan 

materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas 

benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan 

non kebendaan (Salim dalam Suyatno 2004). 

Objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan 

dialihkan baik yang berwujud, dan tidak terwujud,  baik yang terdaftar ,maupun 

tidak terdaftar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat 

terbebani dengan Hak Tanggungan atau hipotek. Objek jaminan fidusia dapat 

diatur dalam UUJF  pasal 1 ayat 4, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1 dan pasal 20 

mengenai obyek jaminan fidusia yang disebutkan (Fuady, 2003).  

Pasal 1 ayat 4 menerangkan tentang benda, benda adalah segala sesuatu 

yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud  

yang terdaftar maupun tidak terdaftar baik yang bergerak. Pasal 9 ayat 1 yaitu 

jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih atau jenis benda 

,termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan yang diberikan maupun 
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yang diperoleh kemudian. Pasal 10 ayat 1  yaitu  jaminan fidusia meliputi hasil 

benda yang menjadikan objek jaminan fidusia tersebut. Pasal 20 yaitu jaminan 

tetap mengikuti benda yang menjadikan objek jeminan fidusia dalam tangan siapa 

pun benda itu berada kecuali pengalihan atas benda persedian yang menjdikan 

objek jamina fidusia (Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). 

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan 

jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua (2) macam, meliputi Jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaaan. Hak jaminan perorangan timbul dari 

perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan 

perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan 

terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. Jaminan perorangan 

meliputi : borg, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank 

(Hasan, Djuhaendah dan Salam, 2010). 

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda 

tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat 

diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Dengan 

mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat 

absolut dimana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki droit de 

preference, droit de suite, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas 

spesialitas dan publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi 

pemegang hak tersebut/kreditur (Hasan, Djuhaendah dan Salam, 2010). 

Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua meliputi jaminan benda berwujud 

dan jaminan benda tidak berwujud. Jaminan dengan benda berwujud (materiil) 

Benda berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan 

benda bergerak meliputi mobil, motor, kapal laut dan pesawat terbang sedangkan 

jaminan benda tidak bergerak meliputi gadai, fidusia, hak tanggungan khususnya 
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rumah susun, dan hipotek (Celina,2017). Jaminan dengan benda tidak berwujud 

(imateriil) benda tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan 

kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga (Badrulzaman, 1996). 

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi fides yang berarti 

kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa 

Indonesia (Fuady, 2000). Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi Belanda 

istilah fidusia sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht 

(F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam istilah 

bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership (Badrulzaman, 1991). 

Unsur perumusan fidusia yang pertama adalah unsur kepercayaan  

memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga selama ini diberikan 

oleh praktek yaitu debitur (pemberi jaminan) percaya bahwa benda fidusia yang 

diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur (penerima 

jaminan) tetapi hanya sebagai jaminan saja, debitur (pemberi jaminan) percaya 

bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan 

yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja. 

Debitur percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur 

pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia 

dilunasi (Hertanto, 2014). 

Mengenai aspek unsur percaya dari penerima fidusia, maka diketahui 

bahwa hak milik sebagai jaminan dalam konstruksi Undang-Undang Jaminan 

Fidusia, dilakukan secara constitutum possessorium, dalam artian bahwa benda 

jaminan fidusia tetap ada dalam kekuasaan pemberi jaminan fidusia, tetapi 

kedudukannya sekarang paling tidak menurut konstruksinya yang dulu hanyalah 

sebagai seorang pinjam pakai saja (Satrio, 2002). Sebagaimana yang telah kita 
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ketahui bersama bahwa benda-benda bergerak pada umumnya merupakan benda 

tidak atas nama. Seorang pemilik yang meminjamkan benda bergerak tidak atas 

nama, memikul resiko, bahwa benda miliknya yang dipinjamkan itu, dioperkan 

kepada orang lain, dengan konsekuensinya berdasarkan Pasal 1977 ayat 

1 KUHPerdata hak milik atas benda tersebut akan beralih kepada pihak ketiga 

yang mengopernya dengan itikad baik (Hertanto, 2014) 

Unsur dalam perumusan jaminan fidusia adalah unsur tetap dalam 

penguasaan pemilik benda. Bahwa orang dapat saja mengalihkan hak 

kepemilikan, dengan tetap menguasai bendanya bukan barang baru, karena hal 

seperti ini, walaupun tidak dikatakan secara tegas oleh undang-undang, tetapi bisa 

diterima sebagai memang dibenarkan dalam undang-undang (Sundhari, 2018). 

Para ahli melihat Pasal 540  dan Pasal 1670  KUHPerdata sebagai dasar untuk 

diterimanya penyerahan secara Constitutum Possessorium. Harus diakui, bahwa 

penyerahan seperti itu merupakan perkecualian atas ketentuan umum yang 

diletakkan dalam Pasal 613 KUHPerdata (Hertanto, 2014). 

Unsur ketiga adalah kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di 

tangan pemberi fidusia. Dalam menyikapi kesan keluar sama sekali tidak tampak 

berkurangnya kewenangan/kekuasaan debitur pemilik jaminan karena hal ini 

sebenarnya dapat merujuk pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia berkenaan dengan kewajiban pendaftaran benda jaminan (Hertanto, 2014). 

Unsur keempat adalah hak mendahului (sifat accessoir). Dalam Undang-Undang 

Jaminan Fidusia terdapat istilah kedudukan yang diutamakan (Pasal 1 sub2 

Undang-Undang Jaminan Fidusia), sedangkan dalam Pasal 27 dan Penjelasan atas 

Undang-Undang Jaminan Fidusia digunakan istilah yang didahulukan (Hertanto, 

2014). Walaupun tidak terdapat penjelasan yang secara tegas, namun demikian 

dapat diasumsikan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama seperti 
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yang dimaksud dalam Pasal 1133 KUHPerdata, yang merupakan istilah preferen. 

Karena dibelakang kata-kata hak yang didahulukan dalam kurung ditulis preferen, 

jika kedudukan yang didahulukan hendak menggambarkan posisi dari kreditur 

penerima fidusia terhadap para  kreditur konkuren yang lain, maka istilah 

didahulukan mau menggambarkan pelaksanaan haknya (Suadi, 2017). 

Proses terjadinya jaminan fidusia berdasarkan UU No.42 Tahun 1999  

dilaksanakan melalui dua tahap meliputi tahap pembebanan dan tahap pendaftaran 

jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta 

notaris dalam Bahasa Indonesia merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya  memuat 

indentitas pemberi dan penerima jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang 

dijamin fidusia, uraian mengenal benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai 

penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek fidusia.(Mariam, 1999). 

Proses yang kedua adalah Pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran 

dilakukan supaya berimplikasi terhadap pihak ketiga pihak ketiga dianggap tahu 

ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan, 

dalam hal pihak ketiga lalai memperhatikan mengontrol register, maka tidak akan 

mendapatkan perlindungan berdasarkan itikad baik dalam artian harus 

menanggung resiko keuangan sendri. Terkait signifikasi pendaftaran bagi jaminan 

fidusia Undang-Undang No.42 tahun 1999 mengaturnya dan mewajibkan setiap 

jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat berwenang tujuannya untuk memenuhi 

asas legalitas dalam melahirkan kepastian hukum terhadap pihak kreditur perihal 

benda yang telah dibebani jaminan fidusia untuk memberikah hak terhadap 

kreditur lain (Martin, 2009). 
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Terpenuhinya unsur publisitas menjadi salah satu ciri jaminan hutang 

modern. Akan semakin baik dengan semakin terpublikasinya suatu jaminan 

hutang .dengan begitu kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya dan 

mempunyai akses dalam mengetahui informasi-informaasi penting tentang 

jaminan utang tersebut asas publisitas ini kian penting dalam jaminan utang yang  

objek  yang tidak diserahkan kepada kreditur seperti hal jaminan fidusia (Fuady, 

2003). Berikut uraian uraian dalam pendaftaran jaminan fidusia yang diatur UUJF 

pasal 13 yaitu permohonan pendaftaran jaminan dilakukan oleh penerima fidusia, 

kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan  fidusia 

(UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). 

Cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan melalui suatu permohonan 

kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia 

berada dibawah Departemen Kehakiman (Mujahidin, 2016).  Pendaftaran tersebut 

menganut asas spesialitas, sebagai yang kita lihat dari syarat-syarat pendaftaran 

sebagai yang disebutkan dalam Pasal 13 sub 2 Jaminan Fidusia, yang menyatakan 

bahwa pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat : 

identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tanggal, nomor akta jaminan 

fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia, 

data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek 

jaminan fidusia (Mujahidin, 2016). 

Asasnya sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia, sedang mengenai tanggal, nomor akta dan tempat kedudukan 

Notaris serta data perjanjian pokok sudah dengan sendirinya terekam dan 

terpenuhi, karena di dalam Pasal 2 sub 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 

2000 disyaratkan agar permohonan pendaftran dengan salinan akta Notaris. 
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pendaftaran dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan 

tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Pasal 14 sub 1 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia dan tanggal tersebut akan mempunyai dampak hukum yang besar 

sekali, karena tanggal tersebut menentukan lahirnya jaminan fidusia (Yasir, 2016). 

D. Pembiayaan Murabahah 

Salah satu fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah 

adalah jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh 

Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu 

penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. 

Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu 

atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. 

Pengertian pembiayaan murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 

contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate off profitnya 

(keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2003). 

Akad murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah 

dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan 

angsuran murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan 

pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan murabahah mirip 

dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu 

pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga 

barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli 

barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum 

menjual barang itu kepada nasabah atas dasar cost-plus profit (Sutedi, 2008).  
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Bai’ Al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad 

murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli 

kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Rusyd dalam 

Nisa, 2019). Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang 

dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian 

menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan 

atau markup. Penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus 

profit (Sudarsono, 2004). 

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah 

adalah akad jual  beli barang pada harga asal ditambahkan dengan keuntungan 

yang disepakati antara keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (Karim, 

2008). Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu atas nama 

nasabahnyadan menambahkan suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada 

nasabah atas dasar cost-plus profit (Sudarsono, 2014). 

Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-

Baqarah ayat 275 yaitu: 

نِكَ 
سِّ ۚ رَٰ ًَ ٍَ انْ ٌُ يِ ْٛطبَ ب ٚقَُٕوُ انَّزِ٘ ٚتََخَجَّطُُّ انشَّ ًَ ٌَ ئلََِّ كَ ثبَ لََ ٚقَُٕيُٕ ٌَ انشِّ ٍَ ٚأَكُْهُٕ  انَّزِٚ

وَ  حَشَّ َٔ عَ  ْٛ ُ انْجَ أحََمَّ اللََّّ َٔ ثبَ    ْٛعُ يِثْمُ انشِّ ب انْجَ ًَ ىُْ قبَنُٕا ئََِّ ٍْ  ثأَََِّٓ عِظَخٌ يِ ْٕ ٍْ جَبءَُِ يَ ًَ ثَب ۚ فَ انشِّ

ئِكَ أصَْحَبةُ انَُّبسِ ۖ ْىُْ فِٛٓبَ 
ٍْ عَبدَ فأَُٔنَٰ يَ َٔ  ۖ ِ أيَْشُُِ ئنَِٗ اللََّّ َٔ ٰٗ فهََُّ يَب سَهَفَ  َْتََٓ ِّ فبَ سَثِّ

 خَبنِذٌُٔ

Terjemahnya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya”.(QS. Al-Baqarah: 275). 
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Selain itu landasan murabahah Surah An-Nisa ayat 29 : 

وَلََ تقَْتلُىُا الَّذِيهَ آمَىىُا لََ تَأكُْلىُا أمَْىَالَكُمْ بَيْىَكُمْ باِلْباَطِلِ إلََِّ أنَْ تَكُىنَ تجَِارَةً عَهْ تَزَاضٍ مِىْكُمْ ۚ يَا أيَُّهَا 

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  أوَْفسَُكُمْ ۚ إنَِّ اللََّّ

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa :29). 

Kedua ayat diatas menunjukan bolehnya melakukan transaksi jual beli 

dengan cara yang benar dan tidak mendekati riba, karena walaupun riba yang 

dilakukan sedikit tetapi dosa yang dihasilkan sangatlah besar. Salah satu bentuk 

transaksi jual beli yang diperbolehkan yaitu murabahah. Transaksi jual beli 

menurut ayat ini hukumnya halal, tetapi syarat dan rukun jual beli harus tercapi. 

Adapun rukun jual beli antara lain penjual (ba’i), pembeli (musytari), barang yang 

diperjualbelikan (mabi’), harga (tsaman), dan ijab qobul, sedangkan syarat-syarat 

jual beli meliputi mengetahui harga pembelian, mengetahui besarnya keuntungan, 

modal, sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba 

tersebut kedalam harga pertama dan transaksi pertama haruslah sah secara syara’. 

 

ٍَّ انْجشَْكَخُ  ِٓ ْٛ وَ قبَلَ : ثَلاثََ فِ َِ سَمَّ َٔ  ِّ ْٛ َّ٘ صَهَّٗ اللَُّ عَهَ ِِ ٌَّ انُتَّ ُُّْ أَ َٙ اللَُّ عَ ْٛتٍ سَضِ ٍْ سَُٓ عَ

ْٛعِ )سٔاِ اثٍ يب جّ ْٛتِ لََ نهِْجَ ْٛشِ نهِْجَ عِ خَهْظُ انْجشُِّ ثِبنشَّ َٔ قَبسَضَخُ  ًُ انْ َٔ ْٛعُ ئنَِٗ أجََمٍ  (: انَْجَ  

Terjemahnya : “Dari Suhaib Ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW. 

Bersabda : Tiga hal yang ada di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli 

secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum 

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah). 
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 ٍْ سَهَّىَ قبَلَ: عَ َٔ  ِّ آنِ َٔ  ِّ ْٛ لَ اللَِّ صَهَّٗ اللَُّ عَهَ ْٕ ٌَّ سَسُ ْ٘ سضٙ اللَّ عُّ أَ ْٛذٍ انْخُذْسِ ْٙ سَعِ أثَِ

 ٍْ ْٛعُ عَ ب انْجَ ًَ تشََاضٍ، )سٔاِ انجٛٓقٙ ٔاثٍ يبجّ ٔصححّ اثٍ حجبٌ(  ئَِِّ  

Terjemahnya : “Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. 

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang 

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan 

yaitu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-

ayat Al Quran dan hadist, hukum jual beli adalah mubah dan boleh. Namun pada 

situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, 

dan makruh. 

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual 

beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun 

jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya 

pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan 

qobul itu (Wiroso, 2005). 

Sedangkan menurut jumhur ulama ada lima rukun dalam jual beli, yaitu 

penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan ijab qabul. Antara lain 

penjual (ba'i) adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang 

yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran 

yang ditangguhkan. (Rohman, 2020). Biasanya didalam teknis aplikasinya bank 

atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu 

sendiri (Sumitro, 1996).  
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Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan 

permohonan pembiayaan ke bank atau BMT (Alfiana, 2018). 

Barang  yang  diperjualbelikan  (mabi'), barang yang sering diminta adalah 

barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, 

seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya (Atmadja dan Antonio, 1992).  

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau 

plafond pembiayaan, dan Ijab Qabul, perbankan syariah ataupun Lembaga 

Keuangan Syariah (BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum 

islam, maka akad yang dilakukannya juga memilki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi (Suhendi, 2002).  Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi 

barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam 

pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan 

harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah 

(terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat 

kesepakatan murabahah (Suhendi, 2002). 

Selain rukun-rukun tersebut, dalam murabahah juga dibutuhkan beberapa 

syarat, antara lain mengetahui harga pertama (harga pembelian), mengetahui 

besarnya keuntungan. Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia 

merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat 

sahnya jual beli, modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan 

sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung, 

sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut 

terhadap harga pertama, dan transaksi pertama haruslah sah secara syara' 

(Suhendi, 2002). 
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Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa prinsip syariah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan kegiatan penyaluran dana 

berupa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah berlaku persyaratan 

paling kurang sebagai berikut bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam 

rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan 

nasabah sebagai pihak pembeli barang (Anshori, 2009).  

Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, 

kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya. Bank wajib menjelaskan kepada 

nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar akad murabahah, 

serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data 

pribadi nasabah (Usman, 2009). 

Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar 

Akad murabahah dari nasabah yang lain meliputi aspek personal berupa analisa 

atas karakter (character) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas 

usaha (capacity), keuangan (capital) dan/atau prospek usaha (condition). Bank 

dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya (Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  9/19/PBI/2007). 

Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang 

yang dipesan oleh nasabah. Kesepatakan atas keuntungan (margin) ditentukan 

hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah 

selama periode pembiayaan. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan 

dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah. 

Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan 

berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah (Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  

9/19/PBI/2007). 
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Akad murabahah digunakan
 
oleh bank untuk memfasilitasi nasabah yang 

melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi 

seperti rumah, kendaraan atau alat transportasi, alat-alat rumah tangga, dan 

sejenisnya termasuk renovasi atau proses membangun, pengadaan barang 

dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti 

pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah dan disetujui oleh bank (Ahmad Ifham, 2010).  

E. Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI 

Sjahdeni (2014) mengemukakan bahwa terdapat beberapa fatwa DSN- 

MUI bekenaan dengan akad murabahah yang harus dipedomani untuk 

menentukan keabsahan akad murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah mengatur ketentuan umum 

murabahah dalam bank syariah. Ketentuan umum murabahah dalam bank 

syariah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Fatwa ini 

mengatur hal-hal sebagai berikut bank dan nasabah harus melakukan akad 

murabahah yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 

syariah Islam, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang diperjualbelikan 

nasabah atas nama sendiri, serta pembelian itu harus sah dan bebas riba, bank 

harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. 

Misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang dan bank kemudian 

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga barang 

plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, nasabah membayar harga barang 

yang telah disepakati dengan jangka waktu yang telah disepakati, untuk tidak 
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terjadi penyalahgunaan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian 

khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip milik barang, menjadi milik bank (Mufid, 2019). 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah juga mengatur ketentuan murabahah kepada nasabah. Nasabah 

mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada 

bank, jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian 

menawarkan aset kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakatinya karena secara umum perjanjian tersebut 

mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli dalam 

jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka 

saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak 

membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut, 

jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank maka 

bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah. Jika uang muka 

memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah 

memutuskan untuk membeli barang tersebut. Jika nasabah batal membeli, uang 

muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 

akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib 

melunasi kekurangannya. 
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F. Eksekusi Jaminan Fidusia 

Eksekusi jaminan fidusia adalah kegiatan penyitaan dan penjualan benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh kreditur bila debitur 

telah cedera janji (Ghoni, 2016). Praktik eksekusi objek jaminan fidusia oleh 

kreditur biasanya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan debitur menunaikan 

kewajibannya yaitu membayar utangnya kepada kreditur sesuai yang telah 

diperjanjikan. Mengenai eksekusi objek fidusia, UUJF telah mengatur dalam 

ketentuan Pasal 29 UUJF.  

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia dalam 

melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Pertama, eksekusi dengan cara 

pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima eksekusi. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam Pasal 15 UUJF bahwa sertifikat jaminan fidusia dicantumkan 

irah-irah demi keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa" yang 

kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap sehingga dapat dieksekusi penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pasal 29 

UUJF (1) apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap 

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara 

pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh 

Penerima Fidusia. Kedua, dengan cara melakukan penjualan objek jaminan atas 

kekuasaannya sendiri atau yang kemudian disebut parate eksekusi (Abdullah, 

2016). 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusta sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Hal-hal yang perlu di 

perhatikan dalam eksekusi jaminan fidusia adalah dalam eksekusi objek fidusia, 
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ada dua kemungkinan yang dapat ditemui setelah objek terjual melalui pelelangan 

umum, yaitu pertama, kelebihan penjualan objek fidusia wajib dikembalikan. 

Hasil penjualan eksekusi melebihi nilai utang yang masih tertinggal atau 

penjaminan, maka kelebihan dari hasil penjualan tersebut harus dikembalikan oleh 

penerima fidusia kepada pemberi fidusia (Suadi, 2016). Contoh: outstanding total 

utang berikut margin dan denda adalah 500 Juta, sementara nilai penjualan 

terhadap objek fidusia adalah 1 Miliyar, maka penerima fidusia hanya bisa 

mengambil 500 juta dan sisanya 500 Juta harus dikembalikan kepada pemberi 

fidusia (Pasal 24 UU No 42 Tahun 1992). Hal ini perlu dicermati oleh ketua 

pengadilan agama bila menerima permohonan eksekusi objek jaminan fidusia atau 

eksekusi putusan pengadilan agama yang terdapat di dalamnya objek fidusia. 

(Suadi, 2016). Ketentuan ini sama halnya dengan praktik eksekusi objek hak 

tanggungan bila hasil lelang yang dilakukan terdapat kelebihan setelah 

dikeluarkan seluruh komponen-komponen biaya yang menjadi kewajiban 

termohon eksekusi, maka ketua pengadilan agama harus ségera memberikan 

sisanya kepada termohon eksekusi (Suadi, 2016).  

Kedua, debitur tetap dibebani tanggung jawab untuk membayar 

kekurangan utang, bila hasil eksekusi tidak mencukupi. Adakalanya dalam praktik 

eksekusi di lapangan, pengadilan agama akan menemukan hasil eksekusi lewat 

lembaga lelang tidak sesuai dengan harapan, artinya hasil penjualan objek fidusia 

ternyata kurang dari nilai utang (outstanding) sehingga belum bisa menutupi 

utang debitur kepada kreditur. Sikap ketua pengadilan agama adalah memberikan 

pemahaman kepada debitur bahwa sisa utang yang menjadi tanggung jawab 

sepenuhnya dari debitur (Debora, 2015). Lalu untuk melunasi sisa hutangnya 

dapat dilakukan dengan cara mengeksekusi lelang harta debitur yang lain tetapi 

tidak dibolehkan dengan menjual langsung (Suadi, 2019).  
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Eksekusi lelang harta tersebut dengan jalan mengajukan gugatan perdata 

dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Contoh, 

outstanding total utang pemberi fidusia berikut dengan margin dan denda 

sebagianya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun karena mesin yang 

tadinya bemilai tinggi mengalami penurunan harga karena rusak berat schingga 

objek jaminan fidusia terjual dengan harga Rp 300.000.000,00 (tuga ratus juta 

rupiah), Dengan demikian, ke kurangan pembayaran utang sebesar Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lagi menjadi tanggung jawab nasabah 

(Usman, 2018).  

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Ketentuan ini bersifat 

imperatif bagi pemberi fidusia karena itu UUJF mengaturnya secara jelas dalam 

Pasal 30 (Suadi, 2016). Bila nasabah tidak mau menyerahkan benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka bank berhak untuk 

mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dari nasabah, 

secara kekeluargaan (Ardiyani, 2019). Sejalan dengan kehendak Pasal 30 UUJF, 

penyerahan objek fidusia kepada penerima fidusia sangat erat kaitannya dengan 

syarat terlaksananya eksckusi melalu lelang di Kantor. Lelang Negara (KPKNL). 

Bila objek fidusia yang akan dieksekusi tidak berada dalam kekuasaan pemegang 

fidusia, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sehingga tidak memungkinkan 

dilaksanakannya lelang di muka umum. Pasal 30 UUJF Inilah bedanya dengan 

eksekusi hak tanggungan yang telah dibahas pada bab sebelumnya yang tidak 

mensyaratkan objek hak agunan harus dikuasai oleh si pemegang hak tanggurigan 

sebagai pemohon dalam lelang secara fisik. Karena pemegang hak tanggungan 

menguasai sertifikat hak tangungan (Yahya dalam Suadi, 2018). 
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G. Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Fatwa DSN MUI 

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengatur penyelesaian piutang 

murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya, adapun 

ketentuannya sebagai berikut objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh 

nasabah kepada atau melalui bank syariah dengan harga pasar yang disepakati, 

nasabah melunasi sisa hutangnya kepada bank syariah dari hasil penjualan. 

Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka pihak bank syariah 

mengembalikan sisanya kepada nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari 

sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah. Apabila nasabah 

tidak mampu membayar sisa hutangnya maka bank syariah dapat 

membebaskannya (Fatwa Dewan Syariah Nasional No 47/DSN-MUI/II/2005). 

Jika nasabah belum dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai 

dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, pihak dapat melakukan 

penjadwalan ulang tagihan murabahah. Hal itu diatur dalam Fatwa DSN MUI 

No.48/DSN-MI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. 

Adapun ketentuanya meliputi tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, 

pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan 

perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

(Fatwa Dewan Syariah Nasional No 48/DSN-MUI/II/2005). 
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H. Kerangka pikir 

Shariah Enterpise Theory (SET) merupakan nilai yang didalamnya 

mengadung nilai-nilai keislaman. Pada dasarnya mendekat agar segala sesuatu 

bentuk putusan atau tindakan yang diambil dan diselaraskan dengan nilai 

keislaman yang kaffah. Jika kemudian diintergasikan dengan pembiayaan 

bemasalah maka teori ini menekankan agar penyelesaian  antar debitur dan 

kreditur jika terjadi wanprestasi dilakukan dengan nilai nilai keislaman 

(Triwuyono, 2006). dan ditekankan dengan teori kepatuham dimana semua 

aktifitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan undang-undang yang berlaku 

apakah pihak yang di lembaga keuangan sudah mengikuti prosedur, standar dan 

aturan tertentu yang ditetapkan pihak berwenang dalam mengambil keputusan 

(Susilowati, 2004). Dengan fenomena terjadi dimana nasabah ,melakukan cidera 

janji atas kesepatan yang telah disepakati kemudian bank diawal akan melakukan 

peringatan peringatan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut, 

hingga dalam proses eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan murahah menjadi 

sebuah analisisdalam mengeksekusi sudah sesuai fatwa DSN MUI dan hukum 

yang berlaku dalam melakukan eksekusi. 
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                                              Kerangka Berfikir 
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian merupakan sebuah proses ketika seseorang mengamati suatu 

fenomena dengan mendalam dan mengumpulkan data serta menarik beberapa 

kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Metodologi merupakan suatu 

sistem panduan guna memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya 

adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Dengan demikian, metodologi 

penelitian ialah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan 

oleh pelaku suatu disiplin ilmu. 

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data informasi penelitian adalah penelitian lapangan atau Field Research yaitu 

suatu penelitian dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan 

objek yang akan diteliti. Dalam melakukan menggunakan pendekatan metode 

kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencari data secara langsung ke lokasi penelitian 

yaitu di Bank Muamalat Cabang Makassar. 

B. Pendekatan Peneltian 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini 

adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi mengasumsikan bahwa orang 

secara aktif menginterpretasikan pengalaman dan mencoba memahami dunia 

dengan pengalamannya (Littlejhon, 2009). Fenomenologi membentuk makna dan 

konsep penting dalam kerangka intersubyektif (pemahaman mengenai dunia 

dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain) (Kuswaro, 2009). Menurut Alase 

(2017) fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan 

peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan 

interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori. 
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Pendekatan fenomenologi yang dilakukan pada penelitian ini digunakan 

untuk mengkaji masalah yang terkait proses jaminan fidusia dalam pembiayaan 

murabahah pada Bank Muamalat Cabang Makassar. Fenomena yang menjadi 

kasus pada penelitian ini adalah eksekusi objek jaminan fidusia pada pembiayaan 

murabahah, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI dan UU Jaminan fidusia, 

meliputi tata cara pendaftaran jaminan fidusia, pelaksanaan jaminan fidusia, serta 

penarikan jaminan jika terjadi pelanggaran dari nasabah. 

C. Sumber Data 

Data primer yaitu sumber data yang menjadi bahan utama dalam membahas 

suatu permasalahan. Sumber primer dalam penyusunan skripsi didapatkan dari 

wawancara secara langsung dengan informan  melalui beberapa pihak penelitian 

ini melalui wawancara langsung beberapa pegawai Bank Muamalat Cabang 

Makassar yang kompeten yang memberi pembiayaan murabahah dalam jaminan 

fidusia . 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yang menjelaskan bahan 

primer, seperti Al-Quran, Hadits, buku-buku ilmiah, kompilasi hukum ekonomi 

syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan litelatur yang berkaitan dengan 

skripsi ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, 

kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan 

suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam 

penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil objek penelitian pada Bank 

Muamalat Cabang Makassar. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi metode obsevasi, 

metode wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi adalah suatu metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan 

mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian dilakukan. Observasi 

juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks. Metode wawancara merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung 

dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara dilakukan 

dengan pegawai yang terkait yang memberikan pembiayaan murabahah pada 

jaminan fidusia Dokumentasi atau pengumpulan adalah mengambil informasi 

melalui sebuah pendokumentasian dalam bentuk video dan gambar-gambar lain 

yang berhubungan dengan penelitian ini (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, 2001). 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti 

sendiri dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpulan data utama, karena 

manusialah sebagai alat yang dapat berhubungan dengan objek yang dikaji. 

Penelitian sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian 

dengan tujuan melakukan pengumpulan data, menilai kualits data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya (Muhajir, 1998). 

F. Teknik Pengolahan dan Analaisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan karyawan Bank Muamalat yg 

bersangkutan yang menangani kasus tersebut, catatan  lapangan, dan dokumentasi. 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini, berupa data primer 

maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 
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dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni data yang tidak berbentuk 

angka (Adi, 2010). 

Setelah data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul 

(data lapangan maupun data kepustakaan), maka dilakukan analisis data.analisis 

data yang diperoleh wawancara dan data dari kepustakaan akan diuraikan dan 

dijelaskan mengenai keadaan sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya dan 

penelitian juga bersifat deskriptif analitik dimana penelitan deskriptif bertujuan 

untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan 

problematika (Poerwanti, 1995). 

Peneliti memamparkan data yang di peroleh dari hasil penelitian 

dilapangan melalui lapangan dan kestudian kepustakaan,penelitian melakukan 

wawanccara dengan beberapa pegawai Bank Muamalat yang menangani kasus 

sengketa dalam eksekusi jaminan fidusia. Wawancara dilakukan dalam penelitian 

yang dilakukan dibank tersebut dan data yang dihasilkan bukan hanya dari 

wawancara saja akan tetapi hasil wawancara penulis gabungkan dengan referensi-

referensi baik dari buku maupun undang undang serta Fatwa Dewan Syariah MUI 

yang peneliti akan kumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dijadikan pendoman 

dalam pemecahan masalah mengenai eksekusi jaminan fidusia di Bank Muamalat 

Cabang Makassar khususnya dibank syariah tersebut dan untuk maha siswa 

jurusan perbankan syariah.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat diuji dengan beberapa 

metode antara lain metode transferbility (validitas eksternal), credibility  (validitas 

internal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Dalam 

penelitian ini metode keabsahan data yang digunakan adalah credibiliy (validitas 

internal). 
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Pengujian keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dan 

menggunakan bahan refensi. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Selain pengamatan secara cermat berkesenimbungan, uji keabsahan 

dilakukan dengan metode triangulasi. Metode ini menggunakan tiga teknik 

pengumpulan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selain itu, 

narasumber dalam penelitian ini berjumlah tiga orang diantaranya pihak Bank 

Muamalat, pihak KPKNL, dan fikih muamalah. Data wawancara dari masing-

masing narasumber akan dikomparasikan menjadi informasi yang lebih valid. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Bank Mumalat Cab. Makassar 

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 

1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ikatan Cendekiana Muslim Indonesia 

(ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari 

pemerintah Republik Indonesia. 

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Bank 

Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan 

seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia 

Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank 

yaitu share yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan 

pertama di Indonesia.  

Produk Share Gold Debit Visa yang diluncurkan tahun 2011 tersebut 

mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu 

Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-

channel seperti internet banking, ATM, dan cash management seluruh produk-

produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak 

sejarah penting di industri perbankan Syariah. Tanggal 27 Oktober 1994, Bank 

Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank devisa dan terdaftar sebagai 

perusahaan publik yang tidak listing di bursa Efek Indonesia (BEI).
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Tahun 2003, bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum 

Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 

5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang 

mengeluarkan sukuk subordinasi mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin 

menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan 

Indonesia.  

Seiring dengan kapasitas bank yang seemakin diakui, bank semakin 

melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh 

Indonesia pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor 

cabang di kuala lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta 

yang satu-satunya mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank 

telah memiliki 325 kantor layanan termasuk satu kantor cabang di  Malaysia. 

Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 

710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 

jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). 

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia 

melakukan rebrending pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness 

terhadap image sebagai bank syariah islam, modern dan profesional.      

            Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang 

diakui baik secara nasional maupun secara internasional. Hingga saat ini, Bank 

beroperasi bersama entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu 

AlIjarah Indonesia Financi (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan 

syariah, Dana Pensiusn Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat yang memberikan 

dana pensiun melalui layanan dana pensiun lembaga keuangan, dan Baitulmaal 

Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan 

Sedekah (ZIS).  
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Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk 

menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. 

Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju 

mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank in Indonesia with Strong 

Regional Presence” (Muamalat, 2018). Hal paling utama dilakukan oleh Tim 

MUI ini di samping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan 

pihak-pihak terkait adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui 

Management Development Program (MDP) di Lembaga Pendidikan Perbankan 

Indonesia (LPPI), Jakarta yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri 

Muda Keuangan, dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk jadi 

pemegang saham pendiri.  

Untuk membantu kelancaran tugas-tugas MUI ini dibentuklah Tim 

Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang di bawah Ketua Drs. 

Karnaen Perwaatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala 

sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam. Pada tanggal 1 November 

1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia 

di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH. dengan Akte Notaris 

No.1 tanggal 1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 

tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34) .  

Saat penandatanganan Akte Pendirian selanjutnya, pada acara silaturahmi 

pendirian Bank Syari’ah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari 

masyarakat Jawa Barat yang turut menenm modal senilai Rp 106 miliar. Dengan 

angka modal awal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 

bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 

1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan 

MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992.  
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Hari Jum’at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, 

Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, 

meresmikan  mulai  beroperasinya  Bank  Muamalat  dalam  upacara “Soft 

Opening” yag diadakan di Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. 

Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat 

berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa yang semakin memperkokoh 

posisi perseroan sebagai Bank Syari’ah pertama dan terkemuka di Indonesia 

dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.  

Saat Indonesia dilanda krisis moneter, sektor Perbankan Nasional 

tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas 

dampak krisis. Pada tahun 1998, Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. 

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal 

yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank 

(IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 

1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. 

Kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa-masa yang 

penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil 

membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap 

pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemipinan yang kuat, strategi 

pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan 

Syari’ah secara murni. Dengan cara restrukturisasi aset pegawai dan program 

efisiensi, berikutnya bank muamalat tidak mengandalkan setoran modal tambahan 

dari para pemegang saham, dan tidak melakukan PHK satu pun terhadap Sumber 

daya insani yang ada. Dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak 

pegawai Muamalat sedikitpun, pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri 

pegawai Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan 
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Direksi baru bank muamalat sendiri melakukan peletakan  landasan   usaha    baru    

dengan  menegakkan disiplin  kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun 

kedua, serta pembangunan tonggak-tonggak usah  dengan menciptakan serta 

menumbuhkan peluang usaha. 

2. Visi dan Misi Bank Muamalat  

a. Visi  

Menjadi Bank Syari’ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, 

dikagumi di pasar rasional. 

b. Misi  

Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari’ah dunia dengan penekanan 

pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi 

investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.  

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Makassar 

 

 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Bank Muamalat 

Cabang Makassar 
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B. Gambaran Umum KPKNL  

1.  Sejarah KPKNL Makassar  

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 pada 

tanggal 14 Desember 1960 dan mulai diberlakukan pada tanggal 16 Desember 

1960 oleh Presiden RI membentuk lembaga yang bertugas menangani Piutang 

Negara dan Lelang yakni Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di bawah 

naungan Departemen Keuangan. Seiring dengan perkembangan pengurusan 

Piutang Negara melalui Surat Keppres Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk sebuah 

Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). Kemudian pada tanggal 1 Juni 1991, 

dikeluarkan pula Keppres Nomor 21 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara maka sejak itu unit lelang yang dahulunya berada di bawah naungan 

Direktorat Jenderal Pajak kini beralih ke BUPLN. 

Adanya perubahan pola pengurusan piutang Negara berdampak pada 

perubahan organisasi yang disesuaikan dengan perkembangan dari waktu 

kewaktu, dengan itu dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

940/KM.01/1991 tentang organisasi dan tata kerja BUPLN di mana pada 

organisasi tersebut terdapat tiga wadah yang masing-masing terdiri dari kantor 

wilayah BUPLN, Kantor Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang 

Negara (KLN). 

Berdasarkan surat keputusan RI Nomor: 2/KMK.01/2001, organisasi 

BUPLN disempurnakan lagi menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang 

Negara (DJPLN). Kehadiran DJPLN memberikan perubahan terhadap kantor 

operasional di mana sebelumnya KP3N dan KLN yang berdiri sendiri dan 

sekarang telah dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan 

Lelang Negara (KP2LN), peleburan atau penggabungan tersebut dimaksudkan 

untuk lebih mengotimalkan pengurusan piutang dan lelang negara. 
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Selanjutnya berdasarkan surat keputusan RI Keppres Nomor: 20/P/2005 

dan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006, Direktorat 

Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), disempurnakan lagi menjadi 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN), di mana kehadiran 

DJKN memberikan lagi perubahan terhadap kantor operasionalnya dimana yang 

sebelumnya KP2LN diubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL). 

Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan. Sebagai tindak 

lanjut dari Peraturan Presiden tersebut maka Menteri Keuangan menerbitkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi 

danTata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan 

berlakunya Peraturan Menteri tersebut maka pada DJKN terdapat 17 kantor 

wilayah dan 89 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar 

merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang 

bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN XV Makassar sesuai 

dengan pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 

11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara dan pada pasal 30 menyatakan KPKNL mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang 

Negara, Lelang, dan Kepatuhan Internal. Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara. Dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut maka 

pada DJKN terdapat 17 kantor wilayah dan 89 Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). 
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2. Letak Dan Lokasi  

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar 

berlokasi di Jl.Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara I Lt. 2 

Makassar. Gedung ini terletak tidak jauh dari pintu masuk, menjadi gedung 

pertama yang dijumpai dengan tempat yang sangat strategis ini memudahkan 

nasabah dalam menemukan gedung KPKNL di lokasi tersebut. Tidak hanya itu, di 

tengah covid pun pelayanan yang dilakukan di KPKNL tetap sesuai dengan 

protocol kesehatan. 

3. Visi Dan Misi  

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar 

merupakan salah satu instansi di bawah DJKN yang bergerak dibidang keuangan 

dengan ini menyadari bahwa tugas yang dimiliki ini merupakan tanggung jawab 

besar yang ditugaskan oleh negara Dengan semangat mewujudkan visi dan misi. 

DJKN dengan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan, KPKNL 

Makassar siap memberikan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kepada para pemangku kepentingan dan mitra kerja. Untuk itu, 

KPKNL Makassar memberikan Janji Layanan: Pelayanan yang diberikan tidak 

dipungut biaya, selain biaya resmi. Pelayanan yang diberikan sesuai SOP 

(Standard Operating Procedure); dan Pelayanan dilakukan dengan 3S (Senyum, 

Salam, dan Sapa) Adapun visi dan misi KPKNL Makassar sebagai berikut: 

1. Visi 

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, Lelang dan melakukan 

Penilaian yang Profesional dan Bertanggung jawab untuk sebesar- besar 

kemakmuran rakyat. 

2. Misi  

Mengacu pada cita cita DJKN yaitu mewujudkan cita-cita menjadi Pengelola 
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Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, dan menjadi organisasi yang kuat dalam proses Tranformasi 

Kelembagaan dengan organisasi ini dinamakan SMART (Sharing, Motivation, 

Action, and Refresh on Tuesday). 

a. Mewujudkan optimalis penerimaan, efesiensi pengeluaran, dan efektifitas 

Pengelolaan kekayaan Negara. 

b. Mengamankan kekayaan Negara secara fisik dan administrasi dalam 

hukum. 

c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi 

pemerintah. 

d. Mewujudhkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan 

acuan dalam berbagai keperluan. 

e. Melaksanakan pengurusan piutang Negara efektif, efsien, transparan, dan 

akuntable. 

f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntable, adil dan 

kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi 

kepentingan masyarakat. 

4.  Struktur Organisasi KPKNL 

Struktur Organisasi pada KPNL Makassar ini dipimpin oleh Kepala 

Kantor dan 7 kepala seksi dengan total karyawan sebanyak 38 orang karyawan 

laki – laki 27 orang dan 11 karyawan perempuan.Adapun penjelasan lebih lanjut 

mengenai fungsi  dari masing-masing kepala seksi, diantaranya Kepala Sub 

Bagian Umum, Kepala Pengelolaan Kekayaan Negara, Kepala Pelayanan 

Penilaian, Kepala Piutang Negara, Kepala Pelaksanaan Lelang, Kepala Hukum 

dan Infomasi,  dan Kepala Kepatuhan Internal sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Fungsi Kepala Seksi KPNL 

NO Kepala Seksi  Fungsi 

1. Kepala Sub 

Bagian Umum 

Melakukan urusan kepengawaian, keuangan, tata 

usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, 

pengamana, dan pengawasan barang milik negara di 

lingkungan KPKNL 

2. Kepala 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Negara 

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan 

status penggunaan, pemanfaata, pengamanan dan 

pemeliharaan penghapusan, pemindah tanganan 

3. Kepala 

Pelayanan 

Penilaian 

Melakukan penilaian yang meliputi identifikasi 

permasalahan, survei, pendahuluan, pengumpulan dan 

analisis data, penerapan metode penilaian, 

rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan 

penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuaid 

engan ketentauan, sertapenyusunan basis data 

penilaian. 

4. Kepala 

Piutang 

Negara 

Melakukan penyiapan bahan penetapan dan 

penagihan piutang negara serta pemeriksaan 

kemampuan penanggung hutang dan/atau pinjaman 

hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, 

pemberian pertimbangan keringanan hutang, 

pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, 

pengusulan dan pelaksanaa paksa badan, penyiapan 

pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang.  
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5 Kepala 

Pelayanan 

Lelang 

Melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang 

penyimpanan dan pelaksanaan leleang, serta 

penatausahaan minuta risalah lelang, pelaksanaan 

verifikasi dan penatausahaaan risalah lelang, 

pembukuan penerimaan hail lelang, pembuatan 

salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, 

penatausaahaan hasil lelang, penggalian potensi 

lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil oleh PT 

Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang 

pengadaian. 

 

6. 

 

Kepala 

Hukum dan 

Informasi 

Melakukan penanganan perkara,bantuan hukum dan 

pemberian pendapat hukum, pengelolaan dan 

pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi,  penyajian 

danpelayanan  informasi, pengelolaaninformasi dan 

dokumentasi, dan hubungan kemasyarakatan, 

implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan 

penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, 

dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus 

piutang negara, serta verifikasi penerimaan 

pembayaran piutang negara dan hasil lelang. 

7. Kepala 

Kepatuhan 

Internal 

 

Melakukan pemantauan pengendalian intern, 

pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuahan 

terhadal kode etik dan displin, dan tidak lanjut hasil 

pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan 

proses bisnis. 
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Berdasarkan struktur organisasi di KPKNL Makassar, berikut disajikan mengenai 

deskripsi fokus berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan tiap-

tiap bagian yang ada di KPKNL Makassar :  

    a. Kepala Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara 

Bertanggung Jawab atas keangkuratan usul, saran dan pendapat yang diajukan, 

kebenaran dan penandatanganan surat atau laporan, penerimaan atau penolakan 

penyerahan piutang negara dan permohonan lelang, penenandatanganan PB 

sebagai Ketua PUPN cabang, pemeriksaan buku penerimaan yang dikelola 

bendahara pada Seksi Hukum dan Informasi, usulan pengangkatan Juru Sita 

Piutang Negara, Pejabat Lelang, Bendahara pada Sub bagian Umum, Bendahara 

Pada Seksi Hukum dan Informasi, kebenaran Surat Keputusan Penetapan Pejabat 

Penjual dan Penilai, dan keakuratan nilai limit lelang. 

b. Kepala Sub Bagian Umum 

Bertanggung jawab atas kebenaran usul, saran, dan pendapat kepada Kepala 

Kantor, kebenaran konsep surat-surat atau keputusan, pengandaan surat dan 

dokumen lainnya, pembayaran atas beban DIFA kantor, kebenaran usul 

permintaan atau penghapusan atas barang inventaris, penilaian dan 

penandatanganan DP3 pengawai pelaksanaan, usul hukuman disiplin pengawai 

pelaksana yang melangggar ketentuan, dan penegakkan displin pengawai. 

c. Kepala Seksi Kepala Pengelola Kekayaan Negara  

Bertanggung jawab atas usul, saran dan pendapat yang diajukan, kebenaran 

surat/laporan dan data yang diperlukan, dan usul mengenai pertimbangan 

penolakan/persetujuan penetapan status penggunaan, penghapusan, pemanfaatan 

dan pemindah tanganan. 
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    d. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian 

Bertanggung Jawab atas usul, saran, dan pendapat yang diajukan kepada 

Kepala KPKNL, pelaksanan tugas dalam mewakili Kepala KPKNL dalam 

melakukan koordinasi dengan pihak terkait atau melakukan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan di bidang penilaian sumber daya alam, real properti, properti 

khusus dan bisnis. 

e. Kepala Seksi Piutang Negara  

Bertanggung jawab atas usulan, saran, dan pendapat tentang penerimaan/penolakan 

peyerahan piutang MNmacet kepada Kepala KPKNL, pemberian informasi kepada 

Kepala KPKNL dalam hal keadaan debitur di lapangan, pemantauan pelaksanaan tugas 

Seksi Piutang Negara, penilaian kegiatan Juru Sita, kebenaran dalam memberikan 

pertimbanagn teknis kepada Kepala KPKNL mengenai bidang pengurusan piutang 

negara, kebenaran surat/laporang yang menyangkut pengurusan piutang negara, 

penggunaan data yang diminta dari kreditu/ penyerah piuatang, hasil wawancara dengan 

debitur/ penanggung hutang/penjamin hutang. 

f. Kepala Seksi Pelayanan Lelang 

Bertanggung jawab atas akurasi usul, saran dan pendapat kepada Kepala Kantor 

Pelayanan, usul penetapan jadwal lelang, surat permintaan kelengkapan dokumen 

lelang, kebenaran informasi yang berkaitan dengan masalah dibidang lelang, 

kebenaran hasil verifikasi minuta risalah lelang, kutipan dan salinan  risalah 

lelang, grosse risalah lelang, pembukuan dan pelaporan hasil lelang, kebenaran 

data yang diminta, kebenaran data/informasi yang tertuang dalam konsep surat 

arau lapaoran, usulan mutasi kepegawaian, dan usulan hukuman disiplin. 

g. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi 

Bertanggung jawab atas usul, saran, dan pendapat diajukan, kebenaran surat   

penyerahan piutang, kebenaran nota pengantar pembayaran, kebenaran 



59 
 

 
 

pemindahbukuan, kebenaran penyetoran hasil pembayaran piutang negara, 

kebenaran data dari seksi terkait, dan kebenaran data/informasi yang tertuang 

dalam konsep surat atau laporan. 

h. Kepala Seksi  Kepatuhan Internal 

Bertanggung jawab atas usul, saran dan pendapat yang diajukan, kebenaran data-

data dari seksi terkait, dan kebenaran data/informasi yang tertuang dalam konsep 

surat atau laporan. 

5. Letak Geografis KPKNL Makassar 

KPKNL Makassar terletak di salah satu pusat kota dengan letaknya yang 

sangat strategis di kota Makassar ini yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo 

Km. 4 Makassar. Letak yang strategis ini merupakan jalur menuju Tol Reformasi 

dimana kawasan tersebut merupakan kawasan perkantoran besar, dan juga 

letaknya yang berada di salah satu pusat kota memudahkan masyarakat. 

menemukan lokasi tersebut. Dengan adanya beberapa kantor besar dalam satu 

lingkungan ini yang menjadi nilai lebih dari lokasi ini. 

6. Status Pegawai  

Status pegawai di KPKNL Makassar sendiri terdapat 40 Pegawai tetap (Pegawai 

BUMN) dan 5 pegawai PPNPN. 

7. Jam Kerja Karyawan 

Hari kerja secara umum antara lain hari senin sampai dengan hari jumat. Jam 

kerja pegawai tiap – tiap bagian sama, untuk pegawai melakukan absensi dengan 

menggunakan seragam yang telah diatur dalam SOP, untuk jam kerja dimulai 

pukul 07.30 sampai dengan jam 17.00 WITA, terkadang juga beberapa pegawai 

dan kepala seksi melakukan lembur sehingga mereka melakukan kerja tambahan 

diluar jam kerja. Jam kerja pegawai menyesuaikan dengan jadwal yang telah di 

atur termaktub dalam SOP, diantaranya sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Jadwal Kerja Karyawan 

 

Hari Waktu Pakaian 

Senin 07.30-12.00 (Jam Kerja) 

 

12.00- 13.00 (Istirahat) 

 

13.00-16.30 (Jam Kerja) 

 

17.00 (Pulang) 

 

           Hitam Putih 

Selasa 07.30-12.00 (Jam Kerja) 

 

12.00- 13.00 (Istirahat) 

 

13.00-16.30 (Jam Kerja) 

 

17.00 (Pulang) 

 

 

           Batik 

Rabu 07.30-12.00 (Jam Kerja) 

 

12.00- 13.00 (Istirahat) 

 

13.00-16.30 (Jam Kerja) 

 

 17.00 (Pulang) 

 

 

           Kemeja Biru 

Kamis 07.30-12.00 (Jam Kerja) 

 

12.00- 13.00 (Istirahat) 

 

13.00-16.30 (Jam Kerja) 

 

17.00 (Pulang) 

 

 

                

           Bebas 

 



61 
 

 
 

Jumat 07.30-12.00 (Jam Kerja) 

 

12.00- 13.00 (Istirahat) 

 

13.00-16.30 (Jam Kerja) 

 

 17.00 (Pulang) 

 

 

              

           Batik 

 

8. Fasilitas Perusahaan  

Gedung Kantor KPKNL Makassar berada dalam kompleks Gedung 

Keuangan Negara Makassar, yaitu pada Gedung Keuangan Negara I Lantai 2, 

Jalan Urip Sumoharjo Km.4, Makassar. Dengan luas kantor ±2.400 m2, ruang 

kerja KPKNLMakassar terasa lapang, dilengkapi Ruang Area Pelayanan Teladan, 

Aula, Ruang Lelang, Ruang BKPN, Ruang Risalah Lelang, Ruang Laporan 

Penilaian, Musholla, kamar mandi dan toilet, serta gudang. Dengan semangat 

mewujudkan visi dan misi DJKN dengan berlandaskan Nilai-nilai Kementerian 

Keuangan, KPKNL Makassar siap memberikan pelayanan terbaik dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada para pemangku kepentingan dan mitra 

kerja. 

9. Kegiatan Perusahaan  

KPKNL Makassar mengangkat salah satu nilai kearifan lokal yakni 

“Sipakatau” sebagai motto. Kata Sipakatau berasal dari bahasa Bugis yang dapat 

diartikan “saling menghargai”. Secara filosofi, Sipakatau yang memiliki unsur 

kata tau atau orang, dapat dimaknai bagaimana sikap dalam memandang manusia 

atau memanusiakan orang/manusia, menghargai dan memahami secara 

manusiawi. dengan motto Sipakatau dan menjunjung Nilai-nilai Kementerian 

Keuangan, KPKNL Makassar bertekad untuk bersinergi dalam pelayanan, kreatif 

dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas. 
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KPKNL Makassar saat ini dipimpin oleh Rahmat Mahsan, pemimpin 

energik, tegas namun tetap humoris, dan selalu dekat dengan semua pegawai. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KPKNL Makassar dibantu oleh Kepala 

Subbagian Umum Rocky Ravelio, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Marwan 

Amdar, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Edi Sugito, Kepala Seksi Piutang 

Negara Sumarno, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Agung Purwoko, Kepala Seksi 

Semangat mewujudkan visi dan misi DJKN dengan berlandaskan Nilai- nilai 

Kementerian Keuangan, KPKNL Makassar siap memberikan pelayanan terbaik 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada para pemangku kepentingan dan 

mitra kerja. Untuk itu, KPKNL Makassar memberikan Janji Layanan: Pelayanan 

yang diberikan tidak dipungut biaya, selain biaya resmi; Pelayanan yang 

diberikansesuai SOP (Standard Operating Procedure) dan pelayanan dilakukan 

dengan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa). 

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPKNL Makassar 

berkomitmen siap mengawal program Transformasi Kelembagaan yang telah 

digaungkan sejak tahun 2013. Dinamika lingkungan yang senantiasa bergerak dan 

berubah harus diikuti dengan kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan 

organisasi untuk selalu dapat mencapai tujuan dan memberikan yang terbaik bagi 

masyarakat secara umum. Komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan 

sistem administrasi yang handal serta kualitas layanan yang terbaik senantiasa 

dilakukan untuk mewujudkan good governance. Inisiatif dan inovasi dilakukan 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, seperti Sistem Administrasi 

Pengelolaan Kekayaan Negara.  

Sistem ini masih sangat sederahana namun dirasakan membantu dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Makassar di bidang Pelayanan Pengelolaan 

Kekayaan Negara. Secara singkat, sistem ini merupakan prosedur yang sejalan 
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dengan SOP yang ada dengan memanfaatkan Microsoft Office Excel sebagai basis 

pengolahan data dengan pemberkasan dokumen berdasarkan jenis layanan. 

Melalui sistem ini, informasi terkait Pengelolaan Kekayaan Negara dapat tersaji 

lebih cepat, pengarsipan lebih rapi, mudah diakses, dan aman. Sistem ini 

dirasakan masih banyak kelemahan, untuk itu senantiasa dilakukan upaya 

penyempurnaan. 

Selain itu, sebagai bentuk continous improvement sumber daya manusia, 

minimal sekali dalam sepekan (pada hariSelasa) dilaksanakan knowledge sharing 

atau group discussion dengan materihal-hal baru ataupun current issues, inovasi 

dan inisiatif baru, pemberdayaan teknologi informasi dan sumberdaya lainnya 

dalam mendukung pelaksanaan tugas, dan hal lain yang diharapkan dapat 

mewujudkan visi dan misiorganisasi yang dinamakan SMART (Sharing, 

Motivation, Action, and Refresh on Tuesday). 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) diharapkan dapat menjadi 

organisasi yang sukses dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mewujudkan 

cita-cita menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan menjadi organisasi yang kuat dalam 

proses Tranformasi Kelembagaan. 

10. Tugas Dan Fungsi 

DJKN Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standarsasi teknis di bidang kekayaan, piutang negara dan lelang. 

DJKN menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai perumusan kebijakan 

dibidang kekayaan, piutang negara dan lelang. Pelaksanan kebijakan dibidang 

kekayaan, piutang negara dan lelang. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria dibidang kekayaan, piutang negara dan lelang. Serta Pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kekayaan, piutang negara dan lelang. 
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C. Hasil dan Pembahasan 

1. Perlakuan Jaminan Fidusia Di Pembiayaan Murabahah  

Akad murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah 

dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan 

angsuran murabahah merupakan produk Perbankan Islam dalam pembiayaan. 

Sjahdeni (2014) mengemukakan bahwa terdapat beberapa Fatwa DSN MUI 

bekenaan dengan akad murabahah yang harus dipedomani untuk  menentukan 

keabsahan akad murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah mengatur ketentuan umum murabahah dalam 

bank syariah. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, yaitu menjual 

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.  

Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

murabahah mengatur hal-hal sebagai berikut bank dan nasabah harus melakukan 

akad murabahah yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan 

oleh syariah Islam, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang 

diperjualbelikan. Misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang dan bank 

kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai 

harga barang plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga 

pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, nasabah membayar 

harga barang yang telah disepakati dengan jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati, untuk tidak terjadi penyalagunaan akad tersebut pihak bank dapat 

mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Pembiayaan murabahah mirip 

dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu 
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pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga 

barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli 

barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum 

menjual barang itu kepada nasabah atas dasar cost-plus profit. 

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan 

permohonan    pembiayaan    ke    bank    atau    BMT     (Alfiana,     2018). 

Barang yang diperjualbelikan (mabi'), barang yang sering diminta adalah barang- 

barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti 

rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya (Atmadja dan Antonio, 1992). 

Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer 

Financing Analyst Manager Bank Muamalat Cabang Makassar : 

“Segala kebutuhan nasabah harus menyampaikan kepada pihak 
pembiayaan. Contoh, jika nasabah ingin membeli rumah, nasabah harus 
menyampaikan secara detail seperti tipe rumah seperti apa yang di 
inginkan kepada pihak pembiayaan dan menjualnya kepada nasabah. 
Pihak bank mendapatkan keuntungan dari apa yang dijual dengan 
sejujurnya harga jual dan keuntungan yang dapat dari nasabah” 
(Wawancara , 6 Desember 2020).  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Bapak Nugraha selaku 

pihak Bank Muamalat Cabang Makassar. Prosedur pendaftaran pembiayan 

murabahah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah, yang bertujuan agar  

pihak bank memenuhi kebutuhan dari nasabah. Pihak bank melakukan transaksi 

jual beli, sesuai dengan harga pasaran ditambah dengan keuntungan yang 

diperoleh sesuai dengan Fatwa DSN MUI. 

Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 

perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah. Jangka waktu 

pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bank dan nasabah (Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007). 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer 

Financing Analyst Manager Bank Muamalat Cabang Makassar : 
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“Bentuk kesepakatanya dengan cara tertulis, jadi semua kesepakatannya 
dituangkan dalam bentuk surat persetujuan prinsip pembiayaan” 
(Wawancara 6 Desember, 2020).  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur pembiayaan bank syariah  

bahwa persetujuan pembiayaan dituangkan secara tertulis dalam keputusan 

direksi oleh karena itu untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan telah 

memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian prinsip syariah 

dan asas pembiayaan yang sehat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh 

Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer Financing Analyst Manager  Bank 

Muamalat Cabang Makassar: 

“Bahwa persyaratan dalam mengajukan pembiayaan dibank muamalat yaitu 
dengan melampirkan indentitas diri, legalitas usaha atau perkerjaan laporan 
keuangan atau slip gaji  rek koran transaksi atau rekening gaji  dan 
dokumen agunan charater dapat dilihat dari record history pembiayaan dari 
nasabah capacity dilihat dari laporan keuangan dengan menggunakan rasio 
keuangan” (wawancara,6 Desember 2020) 

Bank muamalat pun mempunyai beberapa kriteria syarat untuk nasabah 

yang pantas dan benar diberikan pembiayaan murabahah dalam proses analisa 

dari beberapa prinsip sebagai berikut :  

1. Analisa Character yang berisikan tentang bagaimana kehidupan pribadi 

nasabah seperti: 

a. Tanggung jawab terhadap kewajiban terhadap pembiayaan  

b. Kejujuran  

c. Bersifat terbuka atau tertutup  

2. Analisa Capasity: dilihat dari usaha / kemampuan nasabah dalam 

membayar kembali pembiayaannya 

3. Analisa Capital untuk melihat bagaimana  penggunaan  modalnya  apakah  

efektif atau  tidak. Pihak  bank  bisa  melakukan analisa  capital dengan 

melihat laporan laba rugi usaha yang dijalani oleh calon nasabah. Jika  

calon nasabah adalah karyawan maka dapat dilihat dari slip gajinya. 
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4. Analisa condition berguna untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi 

calon nasabah pada saat ini dan memprediksi bagaimana kondisi ekonomi 

calon nasabah yang akan mendatang dengan cara melihat history 

pembiayaan nasabah tersebut. 

5. Analisa colateral merupakan jaminan yang  diberikan  oleh  nasabah  

kepada  pihak bank baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Pihak bank 

bisa melihat keabsahan  dan  kesempurnaan  dari  jaminan  yang  diberikan  

oleh  calon nasabah. 

6. Analisis shariah bertujuan untuk mengetahui calon nasabah dalam hal 

menerapkan prinsip syariah. 

Oleh karena itu, pihak bank harus lebih berhati-hati ketika memberikan 

pembiayaan karena pembiayaan akan dapat mempengaruhi pendapatan yang 

dihasilkan bank. Pihak Bank Muamalat pun harus memperhatikan prinsip 5C + IS 

sebelum memutuskan apakah pihak nasabah diterima atau tidak dalam 

mencairkan pembiayaan tujuannya agar meminalisir jika terjadinya wansprestasi 

oleh nasabah (Fumiaty, 20I8). 

Perjanjian antara bank dan nasabah harus disepakati bersama, seperti yang 

dikatakan Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer Financing Analyst Manager 

Bank Mumalat Cabang Makassar :  

“Bahwa informasi yang disampaikan kepada debitur tentunya telah 
disepakati terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaan. Seperti 
informasi terkait dengan konsekuensi dari cidera janji debitur serta syarat 
dan ketentuan jaminan debitur yang layak dijadikan jaminan fidusia” 
(wawancara,6 Desember 2020). 

Informasi yang disampaikan kepada debitur tentunya telah disepakati terlebih 

dahulu sebelum melakukan pembiayaan dan tidak hanya informasi terkait tentang 

konsekuensi dari cidera janji yang akan terjadi kemudian hari. Bank Muamalat 

mempunyai syarat dan ketentuan untuk objek jaminan yang layak dijadikan 
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jaminan fidusia. Adapun persyaratannya sebagai berikut : 

1. BPKB Motor dan mobil masa berlaku tidak kurang dari 5 tahun. 

2. Benda bergerak (mobil dan motor) harus mempunyai masa tidak kurang  

dari 5 tahun.  

3. Transaksi nilai jaminan harus lebih dari nilai peminjaman.  

Sejalan dengan definisi yang dijelaskan oleh Mazhab Maliki yaitu jaminan 

dalam pembiayaan ini dapat berbentuk materi dan manfaat yang dimana harta 

tersebut mampu memenuhi kriteria jaminan. Transaksi nilai jaminan harus 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diajukan agar 

debitur tidak melakukan cidera janji. Serta beriktikad baik dalam berniaga. 

Pihak bank segera mendaftarkan jaminan fidusia ketika nasabah 

memenuhi syarat yang telah diajukan kepada lembaga yang bersangkutan, yaitu 

kantor pendaftaran jaminan fidusia atau notaris. Pihak bank harus melampirkan 

legalitas objek jaminan fidusia dan surat perjanjian antara pihak bank dan nasabah 

kepada notaris sebagai syarat pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Sebagaimana 

yang telah disampaikan Bapak Anugrah Lutfi Consumer Financing Analyst 

Manager Bank Muamalat Cabang Makassar : 

“Jaminan dalam pembiayaan sudah sesuai dengan akad dan ketentuan 
hukum maka Ketika terjadinya pembiayaan maka jaminan fidusia  yang 
sudah di berikan nasabah kepada bank, harus didaftarkan jaminan fidusia 
kepada notaris sesuai berkasnya yaitu legalitas dan persetujuan dan 
perjanjian dari bank dan nasabah dan legalitas jamianan nasabah   agar 
dibuatkan sertifikat jaminan fidusia adapun pembiayaan sudah mengikuti 
yang ada dan Jika kriteria dan syarat sudah sesuai bank selanjutnya.pihak 
pembiayaan harus mencairkan dana yang sudah setujui oleh pihak“ 
bank(Wawancara 6 Desember 2020). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nugraha 

selaku pihak Bank Muamalat cabang Makassar telah berpendoman pada UUJF 

pasal 6 dalam pemberi atau pembuatan jaminan fidusia Bank Muamalat Cabang 

Makassar telah berpendoman pada UUJF pasal 6 untuk pembuatan akta 
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pembebanan jaminan fidusia :  

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia 

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

4. Nilai penjaminan 

5. Nilai benda yang dijadikan objek fidusia 

Bank Muamalat telah berpedoman pada pasal 11 dan 12 undang undang 

jaminan fidusia. Pasal 11 berisi tentang mewajibkan pendaftaran fidusia yang 

dimana benda yang dibebani fidusia wajib didaftarkan walaupun benda yang 

dijaminkan fidusia berada dalam atau luar wilayah Republik Indonesia,  

sedangkan pasal 12 menjelaskan tentang pendaftaran fidusia harus dilakukan 

dikantor pendaftaran fidusia atau notaris. Menurut Suadi (2009) dalam buku 

Eksekusi Jaminan menjelaskan setelah seluruh persyaratan lengkap, selanjutnya 

kantor pendaftaran jaminan fidusia mencatat jaminan fidusia didalam buku daftar 

pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 

Setelah itu, pemohon membayar biaya pendaftaran sebesar misalnya nilai 

penjaminan dengan harga seratus juta rupiah 2,5% dan apabila nilai penjaminana 

dari seratus juta hingga satu miliar maka pembiayaan pembuatannya I,5%.  

Setelah seluruh persyaratan dan prosedur telah dilaksanakan maka 

berikutnuya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada 

penerima fidusia pada tanggal penerima dan permohonaan pendaftaran. Sertifikat 

jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat 

mencatat tentang hal syarat dalam pendaftaran jaminan fidusia tujuan dari 

pendaftaran jaminan :  

1. Melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia.  

2. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.  
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3. Memberikan hak kepada penerima untuk tetap menguasai benda yang 

menjadi objek jaminan berdasarkan kepercayaan.  

4. Memenuhi asas publisitas sehingga dengan adanya pendaftaran maka 

adanya unsur transparasi. 

Agunan atau jaminan dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab 

seseorang (yang dijamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain 

(pinjaman). Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang 

dikemukakan Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeprapto 

yang berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur 

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Timbulnya jaminan 

karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur. Jaminan adalah segala 

sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu 

utang piutang dalam masyarakat (Bahsan & Hadisoeprapto, 2002). 

Faktor penting pemberian murabahah adalah jaminan yang telah diikat 

tujannya untuk memberikan kekuasaan kepada bank supaya mendapatkan 

pelunasaan pinjaman melalui jaminan dan agunan yang diterima dari calon 

nasabahnya oleh itu bank peniliai aset jaminan murabahah oleh tim appraisal 

(internal) Bank Muamalat Cabang Makassar. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Bapak Nugraha Lutfi selaku Consumer Financing Analyst Manager  Bank 

Muamalat :  

“Bahwa penialaian aset jaminan murabahah dilakukan oleh tim apriasal 
yang sudah diberikan pembekalan pengetahuan dan setrifikat untuk 
mendapat menilai aset yang diagungkan nasabah pelaksanaan penilaian 
aset melibatkan bagian independen atau internal untuk menilai jaminanan 
yang diberikan tidak merugikan pihak bank dan meminimalkan 
kemungkinan risiko maka bank muamalat cabang makassar menjalankan 
penilaian secara mendalam terkait jaminan calon nasabah” (wawancara,6 
Desember 2020). 
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Penilaian terhadap agunan secara umum dilaksanakan dalam satu kali 

penilaian yakni penilaian jaminan atau agunan diawal pemberian fasilitas 

pembiayaan tujuan untuk memperkirakan kembali nilai pasar dalam agunan serta 

mengetahui coverage agunan yang diberikan. Apabila dalam suatu saat didalam 

perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena 

kesalahannya maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi.  

Kesalahan itu dapat berupa sengaja maupn tidak sengaja, yang terjadi di 

lapangan bahwa perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah 

mengalihkan objek jaminan fidusia yang merupakan benda jaminan kepada pihak 

ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Oleh karena itu, agar tidak terjadi 

permasalahan tersebut, Bank Muamalat mempunyai cara dalam memantau objek 

jaminan fidusia tersebut dengan cara memblokir BPKB nasabah yang sudah di 

terima bank sebagai syarat agar bisa melunasi hutang. Sebagaimana yang telah 

disampaikan oleh Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer Financing Analyst 

Manager Bank Muamalat Cabang Makassar :  

“Cara Bank Muamalat memantau objek jaminan fidusia yang dimiliki 
nasabah dengan cara meminta BPKB nya dan setelah diterima bank akan 
memblokir BPKB tersebut supaya tidak ada kecurangan yang dilakukan 
nasabah dan sebagai syarat debitur bisa melunasi”(wawancara, 2020) 

Tujuan dari memblokir BPKB tersebut supaya tidak  berpindahan tangan objek 

jaminan kepada pihak ke tiga tanpa persetujuan pihak bank atau transaksi jual beli 

objek jaminan tanpa persetujuan bank. Oleh karena itu, UU tentang Jaminan 

Fidusia telah mengatur sanksi atau hukuman terhadap nasabah yang menjual 

barang jaminan ke pihak ke tiga tanpa persetujuan bank. Pasal 23 ayat (2) 

Undang-undang Jaminan Fidusia berbunyi : dilarang mengalihkan, menggadaikan 

atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusa 

yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis. 

Apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang merupakan benda 
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jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis, maka akibat hukum yang 

ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi serta sanksi pidana.  

 

Tabel 4.1 

Perlakuan Jaminan fidusia di Bank Muamalat Cabang Makassar  

 

No. Perlakuan jaminan 

fidusia 

Penjelasan 

1. Prosedur pendaftaran 

jaminan fidusia  

Prosedur pendaftaran sesuai dengan kebutuhan 

nasabah dan dilakukan secara tertulis. 

2. Kesusaian hukum 

jaminan fidusia 

Perlakuan jaminan fidusia Bank Muamalat 

telah berpedoman dengan UU 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia 

3. Tinjauan objek 

jaminan fidusia  

Objek Jaminan fidusia yang kerap digunakan 

Bank muamalat ialah benda bergerak. 

4. Penilaian aset 

jaminan  

Penilaian dilakukan oleh tim apraisal 

(internal) Bank Muamalat yang dilaksanakan 

dalam satu kali. 

5. Pemantauan objek 

jaminan 

Pemantauan objek jaminan fidusia dengan cara 

meminta legalitas atau BPKB pemberi jaminan 

(nasabah) dan memblokirnya. 
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2. Eksekusi Jaminan Fidusia  

Eksekusi adalah langkah akhir yang diambil oleh kreditur saat debitur 

tidak lagi memiliki kemampuan menunaikan kewajibannya dalam membayar 

hutang atau tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya 

membayar hutang. Pembayaran yang seharusnya dibayarkan secara berkala tidak 

dilakukan oleh debitur. Praktek dilapangan ditemukan beberapa alasan tidak 

lancarnya kredit (kredit macet) yang seharusnya dipenuhi oleh debitur, yaitu 

meningkatnya kebutuhan yang tidak terduga dalam keluarga dan menjadi 

tanggungan debitur, gagalnya usaha sebagai sumber pendapatan utama bagi 

debitur, dan kemungkinan paling buruk disebabkan debitur tidak memiliki iktikad 

baik untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  

Pembiayaan bermasalah secara umum disebabkan oleh faktor internal dan 

faktor ekternal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan dan 

faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Misalnya kelemahan 

dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan 

pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan 

pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekternal adalah 

faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti 

bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan 

perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Arifin, 2002). 

Jenis kualitas pembiayaan dalam pembiayaan murabahah di bank syariah 

antara lain  lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet 

(PBI No.10/24/PBI/2008). Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas 

risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini 

sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI 

No.10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran. Penjelasan mengenai 
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kualitas pembiayaan sebagai berikut (Madjid, 2018) : 

a. Lancar  

Pembayaran angsuran tepat waktu, sesuai dengan persyaratan akad, selalu 

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi 

perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

b. Dalam Perhatian Khusus  

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 

90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur 

dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, 

serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.  

c. Kurang Lancar  

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah 

melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) 

hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi 

perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi 

pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya 

melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan keseulitan keuangan. 

d. Diragukan  

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah 

melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh 

puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat 

dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan 

lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok 

perjanjian piutang.  
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e. Macet  

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah 

melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang 

dan atau pengikatan agunan tidak ada. 

Kualitas pembiayaan digunakan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam 

menyelesaikan kewajibannya, adapun pihak bank akan mempertimbangkan cara 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan kondisi nasabah. 

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer 

Financing Analyst Manager Bank Muamalat Cabang Makassar :  

“Penyelesaian pembiayaan bermasalahnya terhadap angsuran bank melihat 
dulu bagaimana kondisi nasabah yang mengasurkan pembiayaannya jika 
nasabah kooperatif bank masih bisa memberi toleransi keringanan dalam 
bentuk restruktrurisasi dan nasabah sepakat dalam restruktur dalam 
kondisi yang ada  terjadi saat ini harus ada penataan penjadwalan ulang 
kembali  terhadap angsuran dan jika nasabahnya tidak kooperatif berarti 
bank harus melakukan eksekusi lelang dalam objek nya” (Wawancara 6 
Desember 2020). 

Hutang piutang diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus sesuai syariat islam, 

seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 :  

قْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أمَِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  وَإنِ كُنتُمْ عَلىَ   نٌ مَّ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتبًِا فَرِهَ 

دَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا  هَ  هُۥ ۗ وَلََ تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّ َ رَبَّ نَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللََّّ هُۥفَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أمََ  فَإنَِّ  

  ُ   بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِم  ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللََّّ

Terjemahnya :  

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 

kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya 

kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S 

Al- Baqarah : 283) 
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Merujuk dari ayat tersebut, penggunaan jaminan dalam hutang piutang 

diperbolehkan, tetapi dibangun dengan asas kepercayaan antara debitur dan 

kreditur. Asas kepercayaan ini bertujuan untuk membangun transparansi antara 

debitur dan kreditur sehingga tidak terjadi rasa curiga antara kedua belah pihak. 

 Bank dalam melaksanakan eksekusi dapat bersifat fleksibel jika nasabah 

kooperatif, dalam artian nasabah mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan 

hutangnya. Hal yang terpenting dalam transaksi adalah membangun kepercayaan 

antara kreditur dan debitur. Pihak bank dapat melakukan rescheduling 

(penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring 

(penataan kembali) bagi nasabah yang kooperatif yang disepakati bersama antara 

pihak bank dan nasabah . Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ambo 

selaku informan Fikih muamalat :  

“Jika nasabah memiliki iktikad baik maka bank harus memberi keringanan 
terhadap nasabah, misal pada saat kondisi seperti sekarang ini (pandemi 
Covid-19) bank harus memberi keringanan pembiayaan terhadap nasabah, 
sesuai dengan aturan OJK. Adapun tahapan yang diambil antara lain 
penjadwalan ulang (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), 
dan penataan kembali (restructuring)” (Wawancara, 19 Desember 2020). 

Penjadwalan ulang (rescheduling) dilakukan dengan memperpanjang jangka 

waktu jatuh tempo pada pembiayaan yang dilakukan oleh debitur dengan tidak 

mengubah sisa dari kewajiban membayar debitur yang harus dibayarkan kepada 

pihak bank. Persyaratan kembali (reconditioning) dilakukan untuk 

menyelamatkan pembiayaan bersmasalah dengan mengubah seluruh atau 

sebagaian perjanjian antara bank dan nasabah supaya dapat melunasi hutangnya.  

Penataan Kembali (restructuring) ini dilakukan dengan menetapkan kembali 

syarat-syarat pembiayaan debitur antara lain seperti ditetapkannya kembali 

perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran debitur, jangka waktu atau 

pemberian potongan kepada debitur selama tidak adanya tambahan dari sisa 

kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak bank. 
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Bank Muamalat Cabang Makassar dalam mengeksekusi objek jaminan 

memiliki tahapan terstuktur sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 

47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer Financing Analyst 

Manager   Bank Mualamat Cabang Makassar :  

“Tahapan eksekusi dimulai dengan pemberian surat teguran SP1 sampai 
dengan SP3. Pemberian surat teguran diberikan secara langsung dengan  
mendatangi rumah secara kekeluargaan jika nasabah tersebut mempunyai 
iktikad baik, namun jika nasabah tersebut tidak beriktikad baik maka pihak 
bank memberikan surat teguran melalui Kantor Pos” (Wawancara 6 
Desember 2020). 

Pemberian Surat peringatan (SP)  pertama ini dilakukan pada nasabah yang 

menunggak. SP ke dua dimana SP ini lebih memberikan beberapa skenario 

apakah debitur tidak beritikad baik untuk mengindahkan SP pertama. Jika SP satu 

dan SP dua tidak diindahkan maka dilayangkan SP ke tiga sebagai teguran akhir. 

Pihak bank dalam mengeksekusi jaminan fidusia tergantung kondisi 

nasabah. Jika nasabah kooperatif pihak bank akan meminta objek jaminan secara 

kekeluargaan kepada nasabah dan melelang objek tersebut pada lembaga 

pelelangan. Jika nasabah tidak kooperatif maka bank akan mengambil objek 

jaminan nasabah. Bank sudah sesuai prosedur berlaku karena nasabah telah 

diberikan toleransi waktu setiap permasalahan yang terjadi kepada nasabah.  

Lelang aset jaminan murabahah merupakan suatu tindakan yang diambil 

jika terdapat nasabah wanprestasi dalam pembiayaan. Jika nasabah wanprestasi 

maka bank memberikan pilihan terhadap nasabah untuk melunasi hutangnya 

dengan cara menjual sendiri objek jaminannya atau diserahkan objek jaminan 

kepada bank untuk selanjutnya dilelang pada lembaga pelelangan seperti Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebagaimana yang 

disampaikan Bapak Ambo selaku informan Fikih Muamalat : 
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“Untuk penjualan objek jaminan bank memberi pilihan kepada nasabah, 
untuk menjual sendiri atau memasrahkan kepada pihak bank dan dilelang 
pada KPKNL“ (Wawancara, 19 Desember 2020). 

Adapun yang disampaikan oleh Bapak Anugrah Lutfi Consumer Financing 

Analyst Manager   Bank Muamalat Cabang Makassar : 

“Dalam mengeksusi jika yang dilakukan bank adalah prinsip kekeluargaan 
jika nasabah menyerahkan jaminannya dan mempercayai bank untuk 
mengeksekusi jaminan kepada lembaga bersangkutan Bank Muamalat 
menjualkan jaminannya kepada pihak KPKNL untuk menjualkan jaminan 
tersebut” (Wawancara, 6 Desember 2020). 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam menjual 

objek jaminan dilakukan secara lelang, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Joko 

Selaku Seksi Lelang di KPKNL : 

“Tiap objek jaminan dijual secara lelang” (Wawancara, 23 Desember 

2020).  

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Adapun PMK yang digunakan yaitu PMK No.27/PMK 06/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksaan Lelang. PMK baru bertujuan untuk meningkatkan pelayanan lelang, 

mewujudkan lelang yang efisien, transparan, adil dan menjamin kepastian hukum.  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh oleh Bapak Joko Selaku Seksi Lelang di 

KPKNL : 

“KPKNL dalam melaksanakan lelang didasarkan pada PMK No.27/PMK 
06/2016 tentang Petunjuk Pelakasanaan Lelang. Pelaksanaan lelang bukan 
berdasarkan dari perjanjian dengan pihak pemohon maupun maupun 
debitur, sehinga menjamin kepastian hukum dan transparan” (Wawancara, 
23 Desember 2020). 

Adapun cara efektif dalam melakukan pelelangan jaminan oleh KPKNL 

ini terhadap tingkat pencapai harga lelang yang menjadi prosedur awalnya untuk 

dilaksanakannya lelang, maka dari itu pihak KPKNL melelang jaminan dengan 

beberapa prosedur. Salah satu metodenya yang digunakan dalam melelang yang 

dilakukan KPKNL yaitu closed bidding (Susanto dkk, 2016), terkait metode ini 

telah dijelaskan oleh Bapak Joko selaku Seksi Lelang di KPKNL : 
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“Pelelangan jaminan dapat dilakukan secara close bidding dan open 
bidding, Konsep closed bidding merupakan cara penawaran yang 
dilakukan secara tertutup dimana penawar di rahsaiakan sehingga peserta 
tidak saling mengetahui nilai penawaran lelang, adapun prosedur lainnya 
adalah open bidding yang merupakan penawaran terbuka dalam proses 
pelelangan dimana setiap peserta dapat menegtahui nilai penawaran yang 
diajukan oleh peserta lain biasa jika open bilding pada masa pandemi 
seperti yang dilakukan pihak lelang dalam open bidding dengan online 
dalam website resmi KPKNL” (Wawancara, 23 Desember 2020). 

Jaminan nasabah yang akan didaftarkan oleh bank Muamalat untuk 

dilelang harus memenuhi syarat kelegalan dalam berkas. Legalitas tersebut dinilai 

dari kesesuaian antara objek jaminan dan berkas objek tersebut.  objek tersebut 

secara sah dapat dilelang Ketika kondisi dokumen telah memenuhi persyaratan 

lelang, (Tista, 2013). Tidak sesuainya legalitas dokumen objek jaminan 

merupakan kriteria eksekusi bermasalah yang selalu ditemukan dalam proses 

pelelangan, tidak sesuainya kepemilikan objek jaminan dengan dokumennya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Joko selaku Seksi Lelang di KPKNL :  

“Permasalahan yang biasanya ditemui, seperti adanya nasabah yang 
melawan hukum dan adanya perbedaan data dokumen kepemilikan lelang 
dengan pengumuman lelang” (Wawancara, 23 Desember 2020). 

Selain itu, kriteria permasalahan lain yang dihadapi ketika mengeksekusi objek 

adalah nasabah tidak bersedia menyerahkan objek jaminan dengan berbagai 

macam alasan, nasabah menjual objek jaminan tanpa sepengetahuan pihak bank, 

serta objek jaminan yang tidak dijaga dengan baik oleh nasabah sehingga nilai 

jualnya menurun ketika dilakukan pelelangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 

UU Jaminan Fidusia, telah ditentuan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, 

nasabah wajib menyerahkan objek jaminan kepada bank atau kepada pelaksana 

KPKNL sebagai pelaksana lelang. 

Namun, sebelum dilakukan eksekusi ada beberapa prosedur yang harus 

dilaksanakan. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Joko selaku Seksi Lelang di 

KPKNL menyebutkan bahwa : 
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“Dalam Penetapan penawaran yang dilakukan oleh KPKNL untuk 

melelang suatu objek penawarannya telah disebutkan dalam pasal 74 ayat 

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK 06/2016 tentang petunjuk 

pelaksanaan lelang disebutkan bahwa Pejabat lelang mengesahkan 

penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai 

pembeli dalam pelaksanaan lelang” (Wawancara, 23 Desember 2020). 

Proses lelang seperti inilah yang biasanya dinamakan sistem closed bidding, 

dimana proses penawaran dikirim melalui email yang kemudian pejabat lelang 

yang mengesahkan peserta lelang yang penawarannya diterima terlebih dahulu 

oleh  pejabat  lelang  sebagai  pembeli. Jika proses lelang sudah terlaksana, maka 

bank akan menetapkan kelunasan hutang nasabah, seperti disampaikan Bapak 

Anugrah Lutfi selaku Consumer Financing Analyst Manager Bank Muamalat 

Cabang Makassar :  

“Jika hasil lelang setelah dikurangkan dengan kewajiban nasabah masih 
memiliki lebih hasil dari penjualan maka akan diberikan ke nasabahnya 
namun jika tidak maka nasabah masih memiliki kewajiban di Bank 
Muamalat dan masih ditagih” (Wawancara, 6 Desember 2020) 

 

 

Tabel 4.2 

Mekasnisme Eksekusi Jaminan Bank Muamalat 

No Mekanisme Keterangan 

1 
Penjadwalan 

ulang 

(rescheduling) 

Perpanjangan kembali jangka waktu jatuh tempo 

dengan debitur. 

2 
Persyaratan kembali 

(reconditioning) 

Bank melakukan perubahan janji guna 

menyelamatkan pembiayaan nasabah yang 

bermasalah. 
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3. Kesesuaian Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pembiayaan Murabahah Pada 

Bank Muamalat Cabang Makassar Dengan Fatwa DSN MUI 

Eksekusi jaminan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 47/DSN 

MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak 

Mampu Membayar. Adapun hal yang disebutkan bahwa dalam sistem 

pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada 

umumnya dilakukan dengan secara cicilan dalam waktu yang disepakati antara 

pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah. Jika suatu saat nasabah 

mengalami penurunan kemampuan dalam membayar hutang, maka nasabah dapat 

keringanan. Keringanan yang diberikan tidak melangar prinsip-prinsip syariah 

islam.  

3 Penataan Kembali 

(restructuring) 

Menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan 

debitur antara lain seperti ditetapkannya kembali 

perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran 

debitur. 

4.  Penetapan Harga 

Lelang 

Harga lelang objek jaminan ditentukan berdasarkan 

harga pasar daerah tersebut, penetapan harga 

dilakukan sebelum proses pelelangan.  

5. Proses pelelangan 
Pelalangan pada Bank Muamalat dilakukan melalui 

email (closed bidding) website resmi lelang.go.id 

(open bidding) yang dilakukan oleh pihak KPNL. 

6. Faktor penyebab dan 

Kriteria eksekusi 

jaminan bermasalah 

Permasalahan eksekusi yang biasanya terjadi, seperti 

adanya perbedaan data dokumen kepemilikan benda 

agungan nasabah. 
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Bank Syariah menggunakan prinsip kekeluargan dalam penyelesaian 

pembiayaan bermasalah, dengan syarat nasabah harus memiliki iktikad baik 

seperti tidak meninggalkan kewajibannya dalam berhutang, memusyawarahkan 

dengan bank jika terjadi kendala misal kondisi pandemi, terkena PHK, dll. Jika 

nasabah kooperatif maka bank syariah akan melakukan penjadwalan ulang 

(rescheduling) tagihan murabahah Fatwa Dewan Syariah Nasional No 48/DSN-

MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Tagihan Murabahah. Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi 

nasabah yang tidak mampu membayar atau tidak bisa melunasi pembiayaan 

sesuai jumlah dan waktu disepakati dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Tidak menanmbah jumlah tagihan yang di sepakati.  

2. Pembebanan dalam pembiayaan dalam proses penjadwalan kembali 

adalah biaya rill.  

3. Perpanjangan masa pembayaran harus disepakati kedua bela pihak. 

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer 

Financing Analyst Manager   Bank Muamalat Cabang Makassar :  

“Sebelum eksekusi bank dalam menyelesaikan permasalahan bagi nasabah 
yang tidak bisa membayar bank menyelesaikannya tergantung 
penyelesaian pembiayaan bermasalahnya terhadap angsuran, bank melihat 
dulu bagaimana kondisi nasabah yang mengasurkan pembiayaannya jika 
nasabah kooperatif bank masih dapat memberikan toleransi keringanan 
dalam bentuk restruktrurisasi dan nasabah sepakat dalam restruktur dalam 
kondisi yang ada  terjadi saat ini harus ada penataan penjadwalan ulang 
kembali  terhadap angsuran tanpa ada biaya tambahan” (Wawancara, 6 
Desember 2020). 

Dan dalam sudut pandang Bapak Ambo selaku informan Fikih muamalah: 

“Bahwa dalam penjadwalan ulang bank harus bertikad baik dalam 
penyelesaiannya, jika nasabahnya sungguh ingin mambayar hutangnya  
atau nasabah yang kooperatif maka bank harus melakukan reschulding 
(penjadwalan ulang) dan penjadwalan ulangnya pun harus sesuai dengan 
waktu  yang disepakti antar bank dan nasabah tersebut tanpa ada biaya 
tambahan dalam tagihan tersebut.jika ada tambahan dalam pembayaran 
pun atau margin harus juga ada kesepakatan kedua bela pihak tanpa 
adanya putusan kesalah satu pihak saja” (Wawancara, 19 Desember 2020). 
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Seperti dalam teori enterprize shariah bahwa segala keputusan yang 

diambil oleh bank harus diselaraskan dengan nilai-nilai keislamannya. Untuk 

pihak bank memberi keringanan kepada nasabah dengan penjadwalan ulang 

kepada nasabah, tetapi jika nasabah tidak kooperatif maka pihak bank melakukan  

eksekusi pada jaminannya. Proses eksekusi harus berdasarkan prinsip islam dan 

hukum yang berlaku misalnya melakukan musyarawarah kepada nasabah tentang 

sistem penjualan jaminannya, pihak bank memberi pilihan kepada nasabah 

apakah ingin menjual sendiri jaminannya tersebut atau meminta pihak bank untuk 

menjualkan jaminan tersbut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL). Bank Muamalat cabang Makassar dalam mengeksekusi 

jaminan fidusia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 47/DSN-

MUI/II/2005. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penyelesaiaan Piutang Bagi Nasabah Yang Tidak Bisa Membayar ketentuannya 

sebagai berikut : 

1. Bahwa objek jaminan murabahah nasabah dijual dengan harga pasar yang 

disepakati.  

2. Nasabah melunasi hutangnya kepada Bank dari hasil penjualan.  

3. Apabila hasilnya lebih dari sisa hutang maka pihak Bank harus 

mengembalikan sisanya kepada Nasabah dan apabila hasilnya penjualan 

kurang dari hutangnya makanya nasabah wajib membayarkan sisanya 

kepada bank.  

Oleh karena itu nasabah wajib mempercayai bank untuk menyerahkan 

objek jaminannya kepada pihak lelang (KPKNL). KPKNL untuk melelangkan 

jaminan dan menjual barang tersebut dengan harga yang wajar. Penetapan harga 

wajar yaitu mekanisme menetapan harga limitnya ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Prosedur dalam 
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menentukan harga nilai pasar juga harusnya merujuk dari nilai pasar daerah 

setempat sehingga tidak adanya kedzoliman yang terjadi dari harga aset jaminan 

nasabah (Susetyarsi, 2010). Pihak bank memberitahukan kepada nasabah nilai 

harga pasar sebuah barang jaminan kepada nasabah. Seperti yang disampaikan 

Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer Financing Analyst Manager   Bank 

Muamalat Cabang Makassar :  

“Bank akan memberitahukan harga pasar yang sudah sesuai dari nilai limit 
kewajaran dari harga pasar yang sesuai harga wajar pasar yang ada 
didaerah tersebut kepada nasabah lewat surat pemberitahuan sebelum 
terjadinya lelang” (Wawancara, 6 Desember 2020) 

Terlibatnya debitur dalam lelang eksekusi pada aset jaminannya menyebabkan 

terjadinya tindak paling akhir yang di lakukan oleh pihakmuamalat, sehingga 

dalam pengumpulan dokumen lebih mudah  dan tidak adanya tuntutan hukum dari 

pihak debitur. Bank muamalat memiliki wewenang dalam pelaksanan lelang yang 

dilakukan bank jika terjadinya eksekusi bank akan melelang kepihak lembaga 

lelang yaitu KPKNL. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Anugrah Lutfi 

selaku Consumer Financing Analyst Manager Bank Muamalat Cabang Makassar: 

“Pihak bank tidak punya wewenang oleh karena itu bank tidak bisa 
menjual jaminan secara langsung harus melalui lelang dan yang 
berwenang untuk melakukan pelelangan adalah KPKNL” (Wawancara, 6 
Desember 2020). 

Pihak Bank Muamalat yang sebagai lembaga keuangan yang hanya 

menyediakan pembiayaan dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak. Pihak Bank  Muamalat tidak berwenang dalam melakukan pelaksaan 

lelang dimana dalam pelaksanaan lelang dibutuhkan lembaga lelang dan pejabat 

lelang seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan PMK 27/PMK.06/2006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang Baru. Sesuai PMK 27/PMK.06/2006 pelelangan dilakukan 

dengan cara efisen, efekif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin hukum. 
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Bank Muamalat hanya menjalankan tugasnya dan wewenang sebagai 

lembaga keuangan yang bergerak dibidang pembiayaan dan jasa. Sama hal 

dengan kegiatan KPKNL yang merupakan lembaga penyelenggara lelang dimana 

pihak KPKNL dan Bank Muamalat bekerjasama dalam melakukan lelang yang 

dilakukan secara terbuka baik dari informasikan melalui media cetak,atau website 

KPKNL di https://lelang.go.id/. Oleh karena itu Bank Muamalat aktifitasnya 

harus mematuhi peraturaan dan hukum yang berlaku. Jika hasil pelalangan 

melebihi hutang nasabah maka bank wajib mengembalikan sisa tersebut, dan jika 

penjualannya kurang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersbut. 

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Anugrah Lutfi selaku Consumer 

Financing Analyst Manager   Bank Muamalat Cabang Makassar :   

“Jika hasilnya penjualan lebih maka dikasih kembali, misal hutang 3 juta 
rupiah, penjualan objeknya 5 jt rupiah berarti 2 jt rupiah itu dikasih 
kembali kepada nasabah tersebut dan jika kurang berati nasabah wajib 
membayar sisa hutangnya tersebut sesuai perjanjian yang sudah 
ada”(Wawancara, 6 Desember 2020).  

Dan dalam sudut Pandang Bapak Ambo selaku informan Fikih muamalah:  

“Jika hasil penjualan jaminan melebihi hutang maka bank syariah wajib 
mengembalikan sisa hasil penjualan dengan sejujurnya kepada nasabah 
dan jika sebaliknya maka nasabah wajib membayar sisanya dari hutang 
kepada bank dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya dan waktu 
pembayaran dapat disepakati oleh kedua pihak tersebut tentunya nasabah 
serius dalam membayar sisa hutangnya”(Wawancara, 19 Desember 2020). 

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa yang dilakukan oleh Bank 

Muamalat Cabang Makassar dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia pada 

pembiayaan murabahah telah sesuai dan sudah mengikuti pendoman prinsip 

hukum islam dan prinsip kekeluargaan. Dengan berlandaskan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali 

Tagihan Murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-

MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak 

Mampu Membayar. 
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Tabel 4.3 

Kesesuaian Eksekusi Objek Jaminan 

 

NO. 
Kesusaian Keterangan 

1 
Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No 47/DSN-MUI/II/2005 

tentang Penyelesaian Piutang 

Murabahah Bagi Nasabah Yang 

Tidak Mampu Membayar 

Dilakukan dengan cara kekeluargaan 

apabila tidak di indahkan maka 

barang jaminan akan di lelang sesuai 

harga pasar setempat. 

2 
Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No 48/DSN-MUI/II/2005 

tentang Penjadwalan Kembali 

Tagihan Murabahah  

Penjadwalan kembali dilakukan oleh 

pihak Bank Muamalat guna 

meringankan dan memahami keluhan 

nasabah yang melakukan penunggakan 

dalam pembiayaan murabahah. 
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BAB  V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat kesimpulan penelitian 

berikut : 

1. Perlakuan Jaminan fidusia Bank Muamalat Cabang Makassar telah 

berpedaoman pada UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 

6, 11, 12, 23. Pasal 6 berisi tentang pemberi dan pembuatan jaminan 

fidusia, pasal 11 berisi tentang kewajiban pendaftaran fidusia, pasal 12 

tentang pendaftaran fidusia harus dilakukan di kantor pendaftaran fidusia 

atau notaris, dan pasal 23 tentang sanksi bagi nasabah yang menjual 

barang jaminan ke pihak ketiga tanpa persetujuan bank. 

2. Eksekusi Jaminan Fidusia pembiayaan murabahah yang di lakukan oleh 

Bank Muamalat Cabang Makassar  mematuhi hukum yang berlaku dan  

presfektif hukum islam dimana ketika nasabah wanspretasi Bank 

menyelasaikan permasalahannya dengan cara kekeluargaan dan tidak 

ambil keputusan sendiri dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia 

tersebut. 

3. Eksekusi Jaminan Fidusia pada pembiayaan murabahah sudah sesuai 

dengan perspektif hukum islam ditinjau dengan Fatwa DSN MUI. Jika 

nasabah belum dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan 

jumlah dan waktu yang telah disepakati, Maka Pihak Bank dapat 

melakukan penjadwalan ulang tagihan murabahah. Hal itu diatur dalam 

Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali 

Tagihan Murabahah. Proses penjualan jaminan dilakukan oleh KPKNL 

melalui pelelangan. Harga objek jaminan disesuaikan dengan harga pasar 
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dan rasio pembiayaan macet dan disesuaikan juga dengan harga aset 

jaminan diwilayah tersebut. Jika hasil penjualan melebihi sisa hutang 

maka pihak bank syariah mengembalikan sisanya kepada nasabah. 

Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap 

menjadi hutang nasabah. Hal ini telah diatur Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabah 

Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar  

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentunya ada kendala yang kemudian menimbulkan 

beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini sendiri diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara langsung, 

disebabkan oleh kondisi pandemic yang mengurangi kualitas jawaban dari 

informan yang diharapkan oleh peneliti. 

2. Respon objek penelitian yang cukup lambat yang membuat peneliti 

terkendala untuk segera menyelesaikan hasil penelitian. 

C.  Saran 

Merujuk dari keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal berikut ini : 

1. Penelitian selanjuatnya dengan topik serupa diharapkan dapat dilakukan 

dengan metode wawancara langsung agar kiranya kualitas jawaban yang 

diharapkan dapat ditingkatkan. 

2. Objek penelitian harus didorong  Tujuannya dapat memberikan respon 

yang cepat dan tepat bagi peneliti guna memenuhi aspek relefansi 

penelitian yang ingin diselesaikan. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan refrensi  bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya, terkhusus pada pembahasan mengenai 

eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah. 
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A. Wawancara Bank Muamalat 

1. Bagaimna prosedurnya pendaftran jika nasabah ingin mengajukan 

mendaftar pembiayaan murabahah di bank muamalah cabang makassar? 

Jawaban :  kalau untuk prosedurnya nasabah harus menghubungi 

founding marketing nya  selain itu menyampaikan kepada marketing 

apa yang nasabah butuhkan kepada marketing setelah kebutuhannya 

sudah disampaikan ke pihak marketing setelah kebutuhannya sudah 

disampaikan dan nanti marketing memberikan dokumen apa saja 

yang akan dilengkapi dan diajukan kepada komite pembiayaan  

2. Apakah pihak bank membuat kesepakatan diawal  jika nasabah 

mengajukan pembiayan di bank muamalat cabang makassar ? 

Jawaban : iya meski kesepakatanya itu harus disepakati diawal apa 

saja kebutuhannya contoh dia ingin beli rumah berati nasabah 

menyampaikan apa saja keinginannya  secara detail seperti tipe 

rumah seperti apa yang di inginkan kepada pihak pembiayaan dan 

menjualnya kepada nasabah dan pihak bank menfdapatkan 

keuntungan dari apa yang dia jual dan puhak bank juga mengkasih 

tahu dengan sejujurnya harga jual dan plus keuntungan yang dia 

dapat kepada nasabah. 

3. Bagaimana bentuk kesepakatannya secara tertulis atau lisan ? 

Jawaban : bentuk kesepakatanya dengan cara tertulis jadi semua 

kesepakatannya dituangkan dalam bentuk surat persetujuan prinsip 

pembiayaan  
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4. Bagaimana kriteria dan syarat dalam objek jaminan fidusia? 

Jawaban: kalau dalam bentuk akad fidusia berati syaratnya 

dimintakan legalitas kendaraannya biasanya bpkb kendaraan itu 

dipastikan kendaraany tidak kurang dari 5 tahun karena kendaraan 

ada namanya penyusutan dan nilai jaminan harus lebih dari nilai 

pinjaman  

5. Apakah pihak bank muamalat sudah mendaftarkan objek jaminan fidusia 

kepada lembaga yang bersangkutan? 

Jawaban : iya karena dibuatkan kepada notaris  

6. Bagaimana mekanisme pendafatar objek jaminan fidusia tersebut kepada 

pihak yang bersangkutan tersebut? 

Jawaban : kalau pendaftarannya yah dilampirkan legalitas nya dan 

persetujuan dari banknya dalam akad pembiayaan murabahah kepada 

notaris 

7. Apakah pihak bank muamalat memantau objek jaminan tersebut kepada 

nasabah agar tidak berpindah tangan kepihak ke 3 ? 

Jawaban : kalau akad fidusia biasanya bpkb nya diblokir oleh pihak 

bank supaya agar tidak ada transaksi jual beli yang tidak melibatkan 

pihak bank pada objek jaminan fidusia tersebut karena bpkb 

kendaraan nasabah disimpan oleh bank muamalat sebagai bukti 

jaminan. 

8. Bagaimana respon pihak bank jika nasabah yg telambat membayar? Dan 

apakah ada penjadwalan ulang ? 

Jawaban : tergantung penyelesaian pembiayaan bermasalah nya 

terhadap angsuran Bank melihat dulu bagaimana kondisi nasabah 
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yang mengasurkan pembiayaannya jika nasabah kooperatif  bank 

masih bisa kasih toleransi keringanan dalam bentuk restruktrurisasi 

dan nasabah sepakat dalam restruktur dalam kondisi yang ada  terjadi 

saat ini harus ada penataan penjadwalan ulang kembali  terhadap 

angsuran dan jika nasabahnya tidak kooperatif berati bank harus 

melakukan eksekusi lelang dalam objek nya  

9. Bagaimana mekanisme objek fidusia yang dilakukan pihak bank? 

Jawaban : kalau dalam eksekusi nasabah diberitahukan terlebih 

dahulu surat pemberitahuan surat teguran  dimana ada sp 1 sp 2 sp 3 

dan jika nasabahnya koperatif bank akan mendatangi kerumahnya 

dengan secara kekeluargaan jika nasabah nya tidak kooperatif berati 

bank mengkasih surat teguran lewat pos kalau objek nya tergantung 

dalam kondisi nasabahnya kalau jika nasabahnya koperatif bank 

meminta kepda nasabah objeknya secara baik kepada nasabah untuk 

dikasih kepada lembaga penjualan seperti lemabaga lelang dan jika 

nasabah tidak kooperatif berati bank menariknya secara paksa menari 

paksa disini sudah sesuai prosedur berlaku karena nasaabah diberikan 

toleransi dlu setiap permasalahan yang terjadi kepada nasabah kalau 

nasabaahnya merasa tidak mampu membayar jadi nasabah diminta 

menjualnya sendri atau lewat bank yang akan dijual kepada pihak 

lembaga lelang 

10. Bagaimana respon bank jika hasil penjualan lebih dari utang apakah 

diberitahu dan dikasih kembali sisanya dan jika penjualannya kurang dari 

hutang apa nasabah juga harus membayar sisa hutangnya ? 

Jawabananya : dikasih kembali jika hasilnya penjualan lebih maka 

dikasih kembali contoh utangdia 3 juta trus penjualan objek nya  5 jt 
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berati 2 jt itu dikasih kembali kepada nasabah tersebut dan jika 

kurang berati nasabah wajib membayar sisa hutangnya tersebut sesuai 

perjanjian yang sudah ada. 

B. Manuskrip Pertanyaan KPKNL 

1. Bagaimana cara KPKNL menjual objek jaminan nasabah cidera janji? 

Jawab : KPKNL menjual objek jaminan dengan cara lelang. 

2. Bagaimana mekanisme KPKNL dalam melakukan pelelangan? 

Jawab : KPKNL melaksanakan lelang sesuai Peraturan PMK 

No.27/PMK 06/2016 dijelaskan tentang petunjuk pelakasanaan lelang 

dan bukan berdasarkan dari perjanjian dengan pihak pemohon 

maupun debitur sehinga menjamin kepastian hukum dan transparan 

3. Apa metode yang dipakai dalam melaksanakan lelang? 

Jawab : Pelelangan jaminan dapat dilakukan secara close bidding dan 

open bidding, Konsep closed bidding merupakan cara penawaran 

yang dilakukan secara tertutup dimana penawar di rahsaiakan 

sehingga peserta tidak saling mengetahui nilai penawaran lelang, 

adapun prosedur lainnya adalah open bidding yang merupakan 

penawaran terbuka dalam proses pelelangan dimana setiap peserta 

dapat menegtahui nilai penawaran yang diajukan oleh peserta lain 

biasa jika open bilding pada masa pandemi seperti yang dilakukan 

pihak lelang dalam open bidding dengan online dalam website resmi 

KPKNL. 

4. Apa kendala yang ditemukan dalam proses pelelangan? 

Jawab : Permasalahan yang biasanya ditemui, seperti adanya nasabah 

yang melawan hukum dan adanya perbedaan data dokumen 

kepemilikan lelang dengan pengumuman lelang 
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5. Bagaimana penetapan penawaran yang dilakukan oleh KPKNL untuk 

melelang objek jaminannya ? 

Jawab : Dalam Penetapan penawaran yang dilakukan oleh KPKNL 

untuk melelang suatu objek penawarannya telah disebutkan dalam 

pasal 74 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK 

06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang disebutkan bahwa 

Pejabat lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai 

atau melampaui nilai limit sebagai pembeli dalam pelaksanaan lelang 

C. Manuskrip Pertanyaan Untuk Fikih Muamalah : 

1. Bagaimana pendapat bapa jika ada nasabah yg tidak bisa membayar 

hutangnya ke bank atau cidera janji dalam pandangan presfektif hukum 

islam? 

Jawaban : yah kalau ada nasabah yang telat membayar harus dilihat 

dulu alasan kenapa di telat kalau jika ada nasabah tidak membayar 

unsur kesengjaan harus ada denda dan bagi nasabah yang alasanya 

karena pandemi tidak ada penghasilan  dan ada itikad baik maka yang 

dilakukan bank harus memberi keringanan pembiayaan terhadap 

nasabah sesuai ojk adapun tahapan diambil antara lain penjadwalan 

ulang (reschulding ) persyaratan kembali (rescondition) dan penataan 

kembali ( restruring) 

2. Dan bagaimana pak jika sudah dikasih keringanan dan nasabah tidak bisa 

membayar apa yang harus dilakukan pihak bank? Trus bagaimana cara 

yang dilakukan bank dalam memngeksekusi jaminan fidusia tersebut 

dengan presfktif hukum islam  

Jawaban :  bank harus memusyawarahkan kepada nasabah dalam 

penyelesaiannya jika dilakukan eksekusi bank juga harus tanyakan 
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apakah nasabah yang menjual barang jaminannya sendri jika sendri 

bank ikut serta dalam penjaualan yang dilakukan nasabah  atau lewat 

bank jika lewat bank maka bank menjualnya lewat lembaga lelang  

yaitu  kpknl dengan prosedur dan mekanisme yang resmi yang sesuai 

hukum yang ada  

3. Bagaimana pendapat bapa jika hasil penjualan dari hasil  lelang lebih dari 

sisa hutang atau sebaliknya apa yang harus dilakukan pihak bank ? 

Jawaban : yah menurut fatwa dsn mui yang ada dimana jika hasil 

penjualan lebih dari hutang maka bank harus memberitahukannya 

secara jujur dan harus mengembalikan sisanya dengan semestinya 

dan jika sebaliknya hasil penjualannya kurang dari hutang nya maka 

nasabah wajib bertangung jawab atas hutang dan bank harus 

memberikan waktu yang sudah disepakati kedua bela pihak dan tanpa 

ada tambahan margin jika ada tambahan harus ada kesepakatan kedua 

belah pihak. 
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K. Foto Bersama Narasumber di Bank Muamalat Makassar 
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