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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan  

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 fathah a A ا َ

 kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك يْفَ  

 haula : ھ وْلَ  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ... ا|ََ ى...
Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 

 ى
Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas 

 وَ 
Dammah dan wau U u dan garis di atas 

Contoh  
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اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

ق يْلََْ : qila 

وْتَ َ ي م  : yamutu  

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’ marbūṫah yang hidup 

Ta’marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan 

dengan huruf “t”. tā’marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan “h”.  

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbutah diikuti oleh kata yang 

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

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

َلَ َ الْأ طْف  ةَ  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ل ة ََ الْف اَض  َيْن ةَ  د  ا لْم  : al-madinah al-fadilah 

ة كْم   al-hikmah :                 ا لْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydīd (  َّ  ), dalam  transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

يْن ا  najjainah :ن جَّ
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6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “l” (ل) diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

Contoh: 

 al-falsafah :ا لْف لْس ف ة َ

 al-biladu :ا لْب لا د َ

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan 

akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

رْتَ َ أ م  : umirtu 

2. Hamzah tengah 

وْنَ  ر   ta’ muruna :ت أمْ 

3. Hamzah akhir 

 syai’un :ش يْءَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
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maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; 

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an  

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (ه  (الَّل

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

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ََ َالََّّ يْن  د  Dinullahالَّلهب ا billah 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََھ مَْ َالََّّ ة  حْم   Hum fi rahmatillahف يَْر 

10. Huruf Kapital     

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang berlaku 

dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan 

nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan  

huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan huruf awal dari kata 

sandang. 

Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

     Wa ma Muhammadun illa rasul 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA : NURUL AFIQAH MUTMAINNAH 

NIM  : 80100220052 

JUDUL  : PARATE EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN AKAD 

      PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH (Analisis Putusan Pengadilan 

      Agama) 

 

Tesis ini meneliti bagaimana majelis hakim lingkungan peradilan agama 

memeriksa perkara lelang hak tanggungan jaminan pembiayaan murābahah secara 

parate eksekusi yang digugat ke Pengadilan Agama Gorontalo pada tingkat pertama, 

tingkat banding, dan tingkat kasasi. Pokok permasalahan tersebut kemudian di 

rumuskan kedalam beberapa submasalah atau rumusan masalah, yakni: 1) bagaimana 

duduk perkara parate eksekusi jaminan akad pembiayaan murābaḥah menurut putusan 

pengadilan agama, 2) bagaimana pertimbangan hukum parate eksekusi jaminan akad 

pembiayaan murābaḥah menurut putusan pengadilan agama, 3) bagaimana amar 

putusan parate eksekusi jaminan akad pembiayaan murābaḥah menurut putusan 

pengadilan agama.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis 

empiris atau sosiologi hukum. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan 

mereduksi data, display (penyajian data), verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo 

menyatakan lelang atas objek hak tanggungan secara parate eksekusi yang dilakukan 

adalah batal demi hukum, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan 

Mahkamah Agung menyatakan lelang tersebut tidaklah dapat dibatalkan. Dalam 

pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Agama menilai bahwa Tergugat I telah 

lalai menjalankan salah satu unsur dalam Akad sehingga lelang yang telah 

dilaksanakan turut dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan Majelis Hakim tingkat 

banding dan kasasi dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa Akad telah sesuai 

dengan prinsip syariah sehingga lelang tidak dapat dibatalkan. Penulis tidak sependapat 

dengan amar putusan para hakim. Karena dalam amar putusan pada hakikatnya majelis 

hakim menerima akad pembiayaan murābahah nomor 17. Padahal kajian akademiknya 

akad yang mengandung riba dan tidak memenuhi salah satu rukun akad menyebabkan 

akad dinyatakan tidak sah (batal demi hukum). 
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ABSTRACT 

NAME  : NURUL AFIQAH MUTMAINNAH 

STUDENT ID : 80100220052 

TITLE   : PARATE EXECUTIE ON CONTRACT GUARANTEE 

OF MURABAHAH FINANCING (Analysis of Religious 

Court Verdict) 

 

This thesis examines how a panel of religious court judges examines a case of 

mortgage auction on murabahah financing guarantee in parate executie which was sued 

at the Gorontalo Religious Court at the first level, appellate level, and cassation level. 

The subject matter is then formulated into several sub-problems or problem 

formulations, namely: 1) how was the case of parate executie on guarantee contract of 

murābaḥah financing according to the judgement of the religious court, 2) what were 

the legal considerations for parate executie on guarantee contract of murābaḥah 

financing according to the verdict of the religious court, 3) what was the verdict of 

parate executie on guarantee contract of murābaḥah financing according to the 

judgement of the religious court. 

The type of research used in this thesis research is field research with qualitative 

research methods and an empirical juridical approach or legal sociology. The data 

collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data 

processing techniques include data reduction, display (data presentation), data 

verification, and drawing conclusion. 

The results of the study show that the verdict of the Gorontalo Religious Court 

stated that the auction of mortgage objects in parate executie was null and void, while 

the Gorontalo High Religious Court and the Supreme Court stated that the auction 

could not be cancelled. In his legal considerations the Judge of Religious Court 

considered that Defendant I had neglected to carry out one of the elements in the 

contract (akad) so that the auction that had been carried out was also declared null and 

void. Meanwhile, the Panel of Judges at the appellate and cassation level in their legal 

considerations considered that the contract (akad) was in accordance with sharia 

principles so that the auction could not be cancelled. The author disagrees with the 

verdict of the judges. Because in the verdict, basically the panel of judges accepted the 

murabahah financing contract number 17. Even though the academic study found that 

the contract contained usury and did not fulfill one of the pillars of the contract thus 

causing the contract to be declared invalid (null and void). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Luasnya cakupan ekonomi syariah di bawah kewenangan pengadilan agama 

juga membuka peluang besar bagi sengketa ekonomi syariah yang semakin pelik dari 

waktu ke waktu. Rasio kredit macet atau Non Performing Financing (NPF) masih 

terbilang tinggi. Tingginya angka kredit macet khususnya pada produk pembiayaan 

murābahah yang berkaitan langsung dengan sektor riil tentunya berpotensi 

meningkatkan angka sengketa khususnya wanprestasi. Potensi tersebut diperkirakan 

berdampak pada banyaknya sengketa yang masuk ke Pengadilan Agama.  

Bank konvensional memiliki produk berupa pemberian kredit (pembiayaan 

pengadaan barang) bagi pengusaha. Karena itu, bank mentransfer uang kepada debitur 

untuk kelangsungan usaha. Selain itu, terkait pinjaman uang bank meminta pelunasan 

hutang dengan bunga yang dinyatakan dalam % (persentase). Sementara itu, di bank 

syariah juga ada produk pinjaman untuk pengusaha, misalnya pola jual 

beli/murābahah. Dalam hal ini, bank tidak mentransfer uang, tetapi bank membeli 

barang/jasa yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, yang kemudian bank menjual 

kembali kepada pengusaha. Atas penjualan tersebut, bank memperoleh keuntungan 

yang dalam hal ini disebut margin atau keuntungan. 

Murābahah merupakan suatu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh 

perbankan syariah, baik yang bersifat produktif (untuk bisnis) maupun yang dapat 

dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari (bersifat konsumtif). Murābahah adalah jual 

beli barang dengan harga semula (modal) dengan tambahan keuntungan yang 
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disepakati serta tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam akad murābahah, 

penjual harus menyatakan harga barang yang dibelinya dan juga menentukan besarnya 

keuntungan sebagai tambahan. Murābahah diimplementasikan sebagai produk 

pembiayaan untuk membiayaai segala kebutuhan nasabah, baik berupa modal usaha, 

barang konsumtif, maupun kebutuhan investasi.1   

Pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia 

memerlukan instrumen hukum yang kuat, termasuk salah satunya tentang hukum 

jaminan. Keberadaan hukum jaminan sangat penting di era pembangunan dan 

pemulihan ekonomi yang saat ini sedang gencar dilaksanakan di Indonesia. Hukum 

jaminan selalu berkaitan dengan hukum ekonomi, karena perkembangan di bidang 

ekonomi khususnya di bidang industri, perdagangan, korporasi, transportasi dan lain-

lain membutuhkan dana. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank dan lembaga 

keuangan bukan bank (LKBB) untuk kegiatan pembangunan memerlukan jaminan atas 

kembalinya dana yang dikucurkan. Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh 

kreditur (bank dan LKBB) memerlukan kepastian dan perlindungan hukum atas 

pengembalian dana tersebut kepada kreditur.  

Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis perbankan khususnya perkreditan 

memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam menyalurkan kredit, 

bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan selalu memperhatikan prinsip 

perkreditan yang sehat, mengingat dana yang disalurkan bank berasal dari masyarakat 

yang menitipkan uangnya kepada bank. Pengelolaan dana masyarakat oleh bank selain 

berusaha untuk meraih keuntungan, juga harus mengutamakan keamanan atau 

                                                           
1Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Cet. III; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017) h. 

311.    
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penyelamatan atas pengembalian dana tersebut dari risiko kerugian. Oleh karena itu, 

keberadaan jaminan atau agunan (collateral) sangat penting dalam penyaluran kredit 

bank, walaupun bukan sesuatu yang mutlak.2 

Pada prinsipnya pemberian kredit oleh bank tidak selalu harus disertai dengan 

syarat adanya agunan, karena jaminan dinilai ada dengan melihat peluang dan prospek 

usaha yang cerah dari calon debitur. Namun, dengan agunan/jaminan, jika suatu ketika 

debitur (penerima kredit) ingkarrjanji (wanprestasi, default), kreditur boleh mengambil 

pemenuhan hutangidari hasil penjualan barang jaminannmelaluiupelelangan umum. 

Disamping itu, terkhusus bagi lembaga perbankan, sudah menjadi kebiasaan bahwa 

dalam menyalurkan kredit, bank harus meminta agunan sebagai jaminan pelunasan 

kredit. Dalam undang-undang perbankan telah ditentukan bahwa dalam menyalurkan 

kredit, selain memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis perbankan, bank juga harus 

memperhatikan aspek pengamanan dari segi hukum (legal security).  Penyaluran kredit 

oleh bank tanpa disertai agunan berarti memperbesar risiko kerugian yang dihadapi 

oleh bank. Bank harus melakukan balancing of interest, yakni harus mampu 

memadukan antara orientasi profitability dengan menangkap semua peluang bisnis, 

tetapi juga mencari keamanan dengan meminta agunan atas pengembalian dana-dana 

yang disalurkan kepada nasabah. 

Selanjutnya menurut Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 lebih ditegaskan lagi bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam terhadap itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

                                                           
2M. Khoidin, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak 

Tanggungan (Cet. III; Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya, 2020), h. 4.  
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debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. 

Perjanjian penjaminan yang dibuat oleh debitur dan kreditur dapat ditujukan 

kepada benda-benda tertentu milik debitur, sehingga menimbulkan hak kebendaan, 

yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan atau disebut pula dengan hak 

jaminan kebendaan. Dengan perjanjian jaminan kebendaan tersebut berarti debitur 

melalui suatu perjanjian sepakat untuk mengikat dan menyerahkan benda-benda 

tertentu miliknya kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya kepada 

kreditur. Apabila benda yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan berupa benda 

bergerak, maka perjanjian jaminan yang diberikan adalah dalam bentuk gadai, 

sedangkan jika yang diserahkan sebagai jaminan adalah benda tidak bergerak maka 

perjanjian jaminannya berupa hipotik.  

Gadai dan hipotik adalah lembaga jaminan yang diatur dalam B.W. diluar B.W. 

juga terdapat lembaga jaminan dengan obyek yang sama, yaitu hak jaminan atas benda 

bergerak adalah fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 

1999, sedangkan hak jaminan atas benda tidak bergerak yaitu Hak Tanggungan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Penerbitan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 dimaksudkan untuk mengakhiri dualisme dalam pengaturan hak 

jaminan atas tanah yang sebelumnya menggunakan lembaga jaminan hipotik dan 

credietverband. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 hak jaminan atas tanah 

dikonversi dan diunifikasikan menjadi hak tanggungan. Pembentukan Undang-Undang 

Hak Tanggungan bertujuan untuk melengkapi dan menuntaskan unifikasi dalam 

hukum pertanahan, khususnya di bidang hak jaminan atas tanah. Pasal 1 ayat (6) 

Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak-hak 
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hipotik dan credietverband yang telah ada sebelumnya dikonversi menjadi hak 

tanggungan.3  

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatur regulasi 

tentang hak tanggungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) 

menyatakan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak 

berikut pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kreditur-kreditur lain.  

Hak Tanggungan adalah hak agunan atas tanah bagi kreditur sehingga ia 

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

sebagai jaminan dan untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tanah 

jika dikemudian hari debitur wanprestasi atau cidera janji. Tidak hanya itu, untuk 

pelunasan piutangnya didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya (droitide 

preference) untuk itu kreditur pemegang hak tanggungan diberikan kewenangan secara 

yuridis dan hak jaminan atas tanah juga akan tetap membebani tanah yang dijadikan 

jaminan sekalipun berada di tangan siapa pun tanahnya. (droitide suite).4  

Hak tanggungan merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan yang lahir dari 

perjanjian, meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan secara tegas, akan tetapi 

bila dilihat secara lebih mendalam mengenai ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 

12 Undang-Undang Hak tanggungan, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya 

pemberian hak tanggungan hanya dimungkinkan bila dibuat dalam bentuk perjanjian.5 

                                                           
3M. Khoidin, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak 

Tanggungan, h. 51-52  
4Riki Rustam, HukumiJaminan, (Yogyakarta: UIIIPres, 2017) h. 184.  
5Kartini Muljadi, Hak Tanggungan, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 179.   
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Keistimewaan yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan tidak 

dimaknai dengan penguasaan secara fisik dan digunakan atas objek yang dijadikan 

jaminan hak tanggungan, tetapi keistimewaan untuk menjualnya dan mengambil 

hasilnya, baik seluruhnya maupun sebagian untuk pelunasan utang-utangnya apabila ia 

cedera janji. Dasar hukum tentang cara melakukan penjualan lelang barang-barang 

yang disita diatur dalam Pasal 200 HIR. Eksekusi hak tanggungan termasuk kedalam 

jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan tunduk pula terhadap aturan umum 

hukum acara yang terdapat dalam Pasal HIR ini.6  

Eksekusi hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri atau parate eksekusi adalah 

hak dari pemegang tanggungan untuk menjual sendiri objek hak tanggungan melaui 

pelelangan umum tanpa fiat pengadilan di saat pemberi tanggungan (debitur) 

wanprestasi. Hak menjual dengan kekuasaan sendiri atau parate eksekusi ini adalah hak 

yang semata-mata diberikannundang-undang kepadaapemegang hakktanggungan 

melalui ketentuan pasall6 Undang-UndanggHak Tanggungan, yang berbunyi: 

“Bilamana debiturrcedera janji, pemegangghak tanggungannpertama memiliki 
hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 
pelelangannumum serta mengambillpelunasanipiutangnya dariihasillpenjualan 
tersebut”.  

Ketentuan Pasal 6iini menegaskan perihal pemegang hak tanggungan secara 

yuridis dapattmenjual objek hakttanggungan yang ada pada dirinya melaluiipelelangan 

umumttanpa bantuan pengadilan sama sekali, hasil dari penjualan objek tanggungan 

tersebut akan diambil oleh pemegang hak tanggungan pertama dan kemudian 

digunakan untuk menutupi piutangnya. Tetapi secara teoritis Pasal 6 Undang-Undang 

                                                           
6Retnowulan Sutantio, Iskandar Urip Kartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 

Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 2009) h. 130.  
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Hak Tanggungan tersebut terkendala dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak 

Tanggungan di mana ketentuan mengenai eksekusi hypotheek masih berlaku terhadap 

eksekusi hak tanggungan. Artinya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan juga merujuk 

kepada ketentuan Pasall224 HIR di mana harussdilaksanakan atassperintahhketua 

pengadilan. Ketentuan pasallinilah mengindikasikan bahwa adanya tumpeng-tindihnya 

ketentuan parate eksekusi atau rechts van eigenmachtige verkoop dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan. Berlakunya berbagai peraturan yang berkaitan dengan 

pelaksaanaan eksekusi hak tanggungan akan berpengaruh terhadap kedudukan rechts 

van eigenmachtige verkoop serta kedudukan yang diutamakan bagi pemegang hak 

tanggungan pertama menjamin kepastian pengembalian dana yang telah disalurkan.  

Ketentuan parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan mengandung kerancuan dengan penjelasan Pasal 6 itu sendiri. Satu sisi 

Pasal 6 memberi kuasa kepada pemegang hak tanggungan menjual sendiri bila debitur 

cedera janji (wanprestasi), namun dalam Pasal 6 bagian penjelasan tentang hak untuk 

menjual atas kekuasaan sendiri atau yang dikenal dengan istilah (rechts 

vanieigenmachtige verkoop) barulah dapat dikaitkan bila telah diperjanjikan terlebih 

dahulu. Sisi lain mengandung makna bahwa kuasa menjuallsendiri seolah-olah bersifat 

ipso jure (by law) diberikannundang-undang kepada pemegang hak tanggungan, 

namun berdasarkan penjelasan pasalltersebut, seolah-olah bukan lagi bersifat ipso jure.  

Undang-Undang Hak Tanggungan yang seharusnya dirancang untuk 

memberikan kepastian hukum dengan ciri khas eksekusi “mudah dan pasti” namun 

dalam praktiknya justru menimbulkan kerancuan serta kompleksitas pelaksanaan 

lelang. Hal ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi debitur karena terkesan 

tidak menerapkan unsur kehati-hatian dalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan, 
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serta mampu menciptakan kesewenang-wenangan dalam proses lelang objek jaminan 

hakktanggungan tersebut. Proses lelang objek jaminan hakktanggungan sengketa 

ekonomi syariah harus tetap dipandu oleh prinsip-prinsip syariah dan menghormati 

properti seseorang.  

Hukum pada hakekatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, 

karena kepentingan manusia itu selalu terancam oleh bahaya di sekelilingnya. 

Kepentingan manusia tersebut merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang 

diharapkan untuk dipenuhi. Demikian pula dengan kreditur dan debitur dalam 

melakukan suatu hubungan hukum di bidang keperdataan memerlukan perlindungan 

terhadap kepentingannya. Dan hukumlah yang bertugas memberi perlindungan 

terhadap kepentingannya. Dan hukumlah yang bertugas memberi perlindungan 

terhadap kepentingan tersebut dengan mengatur hak dan kewajiban serta 

mengusahakan terciptanya kepastian hukum. Bila hak dan kewajiban tidak diatur maka 

dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah, dan yang paling banyak dijumpai 

adalah mengenai tidak adanya-kepastian perihal penetapan-total-biaya yang keluar 

pada saat dilakukan eksekusi hak tanggungan.7 Apabila diuraikan, umumnya biaya-

biaya itu timbul karena adanya biaya yang dikeluarkan untuk menghubungi nasabah 

melalui surat menyurat ataupun email, biaya verifikasiiyang dilaksanakan pihak-bank 

baik secaraalangsung ataupun melalui dan biayaapenggunaan jasa pihak lainnagar 

debitur membayarratau melunasiihutangnya.8 

                                                           
7Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Sita dan 

Eksekusi Hak Tanggungan Syari’ah Dibedah dalam Diskusi Hukum Korwil I PTA Bandung”, Seputar 

Ditjen Badilag. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar_ditjen_badilag/seputar-ditjen-

badilag/sita-dan-eksekusi-hak-tanggungan-syari’ah-dibedah-dalam-diskusi-hukum-korwil-i-pta-

bandung-8-12/ (28 Desember 2021)   
8Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Fikih Muʼamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian 

(Jakarta: Simbiosa Rekatam Media, 2018), h. 157.    
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Penetapan ketentuan pengenaan gantiirugi harus sangat hati-hati karena jumlah 

danaayang dikeluarkan kepada nasabah harus sama dengan jumlah danaayang 

dikeluarkannoleh Lembaga KeuangannSyariah dalam upaya mengatasi pembiayaan 

bermasalah. Kompensasi dalam perbankan syariah memiliki instrumen yang mengatur 

dalam Fatwa DSN-MUI Nomorr43 Tahun 2004 tentang GantiiRugi (Ta’widh) dalam 

fatwa iniiyang perlu dirumuskan adalah definisiikerugian riillsecara operasional. Hal 

ini juga secara tidak langsung terkait dengan biaya dan kerugian rilllsebagaiilawan dari 

potensi kerugian. 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan diisektor 

jasa keuangan terlaksanakan dengan teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu 

mewujudkannsistem keuangan yang meningkat secara berkelanjutan dan stabil, 

mampu melindungiikepentingan nasabah dan publik.9 Lembaga Keuangan Syariah 

semestinya memastikan tiap nasabah ataupun masyarakat mendapatkan informasiiyang 

tepat dan lengkap ketika memilih dan menggunakan produk maupun jasa keuangan, 

yakni meliputi biaya, manfaat, serta resiko dari produk atau jasa keuangan tersebut. 

Apabilaaprinsip keadilan, efektivitas, independensi, dan aksebilita dapat terlaksana 

dengan benar, maka nasabah dapat menjadi mitra bagiilembaga jasaakeuangan bukan 

justruumenjadiiobjek akibat asymmetriciinformation proses bisnis dan adanya 

kedzaliman yang dapat dirasakan oleh nasabah.  

Fenomena Kantor Lelang Negara tidak berani melakukan lelang ditemukan 

dalam beberapa kali kasus permohonan eksekusi hak tanggungan syariah yang masuk 

ke beberapa pengadilan agama/mahkamah syar’iyah. Di Saat kreditur (pemohon 

                                                           
9Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (Malang: Empat Dua Intrans 

Publishing, 2016), h. 217.  
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eksekusi) mengajukan permohonan eksekusi, kreditur akan disarankan oleh pihak 

pengadilan agama/mahkamah syar’iyah untuk melakukan cara parate eksekusi dengan 

kekuasaan langsung untuk menjual ke Kantor Lelang Negara (KNL/KPKNL). Salah 

satu alasan kreditur mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan agama atau 

mahkamah syar’iyah adalah adanya penolakan oleh sebagian Kantor Lelang Negara 

(KNL/KPKNL) dengan alasan harus ada izin dari Pengadilan. 

Dalamaperkara gugatan ekonomiisyariah diiPengadilanaAgamaaGorontalo 

pada putusan nomorr0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo antara Andi Jahja sebagaiinasabah 

yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan PT. Bank Mega Syari’ah 

Cabang Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, sebagaimana terdapat 

dalam surat gugatan Penggugat yang mengemukakan bahwa pada tanggal 27 Januari 

2012 Penggugat dan Tergugat I telah menandatanganiiAkta PerjanjiannKredit yang 

merupakannperikatan perjanjiannkredit sekaligussterjadinya kesepakatannantara 

keduanya sebagai Debitur dan Kreditur. Penggugattmemberikan agunan/jaminan 

berupaasebidang tanah dengan luas 396 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 

664/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berukut dengan bangunan rumah yang 

terletak diatasnya di Jalan KH. Adam Zakaria, Kelurahan Wonggaditi Timur, 

Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.  

Pinjaman Pertama Penggugattberjumlah Rp. 201.000.000 (duaaratus satu juta 

rupiah) dengannjangkaawaktu pinjaman yang diberikan 3 tahunndengan biaya 

angsuran Rp. 7.593.334 (tujuh jutaalimaaratus embilan puluh tigaaribu tiga ratusstiga 

puluh empat rupiah) per bulan. Selang waktuusembilan bulan, tergugat I membujuk 

penggugattuntuk menambah pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta 

rupiah), mendengar hal itu, penggugat menyetujuinya. Namun pada kontrakkyang 
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tertera hanyaasebesar Rp. 250.000.000 (duaaratus lima puluh jutaarupiah) dengan 

jangka waktu 5 tahunndengan angsuran sebesar Rp. 6.670.000 (enam juta enam ratus 

tujuh puluh ribu rupiah) per bulan. Dengan pemberiannpinjaman tersebut, penggugat 

menolak, namun Tergugat I tetap memaksa untukkmengambil duluupinjaman Rp. 

250.000.000 tersebut.  

Dariipinjaman Rp. 250.000.000 tersebut, yang diterima oleh penggugat hanya 

sejumlah Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong 

dari sisa hutang pertama ditambah dengan biayaaadministrasi, sehinggaahal ini 

menyebabkan usaha penggugat tidak dapat dipulihkan dan penggugattmengalami 

kesulitan membayarrangsuran kepadaatergugat I yanggtiap bulannya sebesar Rp. 

6.670.000 per bulan, akhirnyaapenggugat mengalami gagal usahaadan kemacetan 

membayarrangsuran kepadattergugat I, setelah sebelumnya telah mengangsur sebayak 

15 kali. Selama kesulitanttersebut, tergugattI tidak pernah memberikan solusi ataupun 

upaya untuk menyelamatkannpenggugat, melainkan menjual barang agunan secara 

parate eksekusi melalui pelelangan umum.     

Dari gambaran singkat duduk perkara ekonomiisyariah diiPengadilannAgama 

Gorontalo Kelas I A padaaPutusannNomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, dapat dipahami 

bahwa Lembaga Pembiayaan Syariah dalam kasus ini PT. BankkMega 

Syari’ahhCabang Gorontalo mengambil banyak keuntungan dari angsuran pinjaman 

kedua oleh nasabah yang diawali dengan pembujukan pihak bank kepada nasabah 

untuk melakukan peminjaman kali kedua sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta 

rupiah), kemudian dalam kontrak yang tertera hanya Rp. 250.000.000 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah), selanjutnya ternyata yang diterima oleh nasabah hanya sebesar Rp. 

80.500.000 (delapanppuluh jutallima ratussribu rupiah) dengan alasan pemotongan sisa 
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hutanggpertama ditambah dengan biayaaadministrasi. Jika dihitung, total biaya 

angsuran pinjaman kedua yang nyatanya hanya diterima oleh nasabah sebesar Rp. 

80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) denganjjangka waktu bayar 5 

tahun dan angsurannRp. 6.670.000 (enam jutaaenam ratus tujuhhpuluh ribuurupiah) 

perrbulan adalah sebesar Rp. 400.200.000 (empat ratus juta dua ratus ribu rupiah). Hal 

seperti ini akan sangat merugikan nasabah dan inilah yang terjadi di lapangan.    

Dalam kehidupan masyarakat, banyak kita jumpai praktik riba yang dikemas 

sedemikian rupa oleh Lembaga Pembiayaan Syariah. Selain itu, sering kali kita temui 

akad pembiayaan syariah bermasalah dan kurangnya ketelitian hakim Pegadilan 

Agama dalam mengkaji serta menilai secara cermat akad pembiayaan syariah yang 

diperhadapkan kepadanya.  

Telah ada regulasi/aturan yang mengatur tentang debitur atau nasabah 

wanprestasi pada praktik perbankan syariah, oleh karenanya 

PengadilanmAgamaasebagai lembaga peradilan diharapkan mampu menciptakan 

rasaakeadilan dengan mengacu pada regulasi tersebut dengan tidak mengesampingkan 

aturan hukum Islam yang jelas diperintahkan dalam al-Qur’an. 

Praktik Bank Mega Syariah Gorontalo berdasarkan Putusan Nomor 

0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo pada perkaraaekonomi syariah dalammduduk perkara 

diungkapkan bahwa pihakkbank menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiriisaattnasabah tidak mampu lagi melunasi utangnya, dengan kata lain 

eksekusiihak tanggungan pada akad murābahah oleh bank secara nyata masih 

dilakukan dengan jalan parateeeksekusi atauutanpa fiattPengadilan Agama. Pada 

pelaksanaannya, hakim Pengadilan Agama Gorontalo menilai Bank Mega Syariah 
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Gorontalo telah lalai dalam menjalankan akadnya. Sedangkan dalam Putusan Nomor 

5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo dan Putusan Nomor 794 K/Ag/2018, hakim menilai akad serta 

pelaksanaan parate eksekusi oleh Bank Mega Syariah Gorontalo telah sesuai. 

 Dengan melihat permasalahan yang sering terjadi di masyarakat seperti yang 

telah dijabarkan pada latar belakang masalah, penulisstertarik untukkmeneliti 

lebihhlanjut tentang eksekusi hak tanggungan perbankan syariah secara parate eksekusi 

pada akad pembiayaan murābaḥah dengan menganalisis PutusannPengadilan Agama 

Gorontalo, Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo., Putusan tingkat banding Pengadilan 

TinggiiAgama Gorontalo Nomor: 5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo., dan Putusan tingkat kasasi 

MahkamahhAgunggNomor: 794K/Ag/2018. Lebih lanjut dalam bentuk tesis penulis 

menuliskannya dengan judul Parate EksekusiiTerhadap JaminannAkad Pembiayaan 

Murābaḥah (Analisis Putusan Pengadilan Agama). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitiannini berfokus pada bagaimana praktik eksekusi hak tanggungan 

pembiayaan murābahah secara parate eksekusi kaitannya dengan gugatan pembatalan 

lelang objek hak tanggungan oleh nasabah perbankan syariah pada Pengadilan Agama. 

Untuk mendapatkan kejelasan serta menghindari kesalahpahaman ataupun kekeliruan 

dalam menafsirkan variabel yang terdapat pada judul di atas, penulis merasa perlu 

memberikan deskripsi fokus dan fokus penelitian. 

a. Parate eksekusi secara etimologis berasal dari kata paraat yang memiliki arti siap 

di tangan, sehingga parate dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap ditangan. 

Parate eksekusi berarti hak dari pemegang tanggungan untuk menjual sendiri objek 

hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa fiat pengadilan disaat pemberi 
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tanggungan (debitur) wanprestasi. Hasil dari penjualan objek tanggungan tersebut 

akan diambil oleh pemegang hak tanggungan pertama dan kemudian digunakan 

untuk menutupi piutangnya.10 

b. Jaminan berarti segala kebendaan milik yang berutang, baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada 

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.11 

c. Akad Pembiayaan Murābaḥah adalah salahhsatu produk penyaluranndana 

(financing) perbankannsyariah dengan menggunakan modellpembiayaan dengan 

prinsip juallbeli (saleiand purechase).12 

d. Pengadilan Agama (biasa disingkat PA) adalah gelar resmi (titleur) bagi salah satu 

dari empat lingkungan peradilan negara, instansi yang bertugasidan berwewenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikaniperkara ditingkat pertama antara orang-

oranggyang beragama Islam diibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakatiinfak shodaqahidan ekonomiisyariah..13 

C. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latarrbelakang masalah yang telahhdipaparkan diatas, 

begitu banyak permasalahannyang bisa muncul dalam penelitian. Agar penulis dapat 

lebih fokus dalam menganalisa, perlu kiranya ada batasan masalah. 

Permasalahannyang menjadiiobjek tesissdapat dirumuskanssebagaiiberikut:     

                                                           
10Amran Suadi, EksekusiiJaminan dalammPenyelesaian Sengketa EkonomiiSyariah (Cet. II; 

Jakarta: PrenadamediaaGroup, 2019), h. 57.  
11Amran Suadi, Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa EkonomiiSyariah, h. 1.  

12Amran suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Cet. I; Jakarta: Preinadamedia Group, 

2018) h. 193. 

13Mardani, Bahasa HukumiIndonesia, (Cet. IV; Bandung: PT. Alumni, 2010) h.1210. 
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1. Bagaimana duduk perkara parate eksekusi jaminan akad pembiayaan 

murābaḥah menurut putusan pengadilan agama? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum parate eksekusi jaminan akad pembiayaan 

murābaḥah menurut putusan pengadilan agama? 

3. Bagaimana amar putusan parate eksekusi jaminan akad pembiayaan 

murābaḥah menurut putusan pengadilan agama?  

D. Kajian Pustaka 

1. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Herowati Poesoko (Disertasi 

Universitas Airlangga). Disertasi ini membahas bagaimana pengaturan parate 

eksekusi dalam Undang-undang Hak Tanggungan yang secara jelas juga 

memuat terkait dasar hukum parate eksekusi serta kerancuan dalam penjelasan 

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, adanya konflik norma parate 

eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, masalah yang timbul akibat 

adanya peraturan tentang parate eksekusi dan kritik terhadap ketentuan 

Undang-Undang Hak Tanggungan terkhusus tentang parate eksekusi. Yang 

menjadi pembeda disertasi ini dengan tesis yang akan di teliti oleh peneliti 

adalah peneliti mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana praktik parate 

eksekusi Lembaga Keuangan Syariah dalam kasus ini yakni Bank Mega 

Syariah Gorontalo yang memilih penyelesaian sengketa nya di Pengadilan 

Agama serta menganalisis pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama 

pada tingkat pertama, banding dan kasasi. 

2. Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Murābaḥah Oleh 

Bank Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 

211/PDT.G/2013/PN Mlg), Izzah Adil Kuddah, (Tesis Universitas Airlangga). 
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Analisis putusan tentang eksekusi obyek jaminan hak tanggungan pembiayaan 

murābaḥah di Pengadilan Negeri Malang. Yang menjadi pembeda antara tesis 

ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Tesis ini lebih 

berfokus pada pembahasan kewajiban kreditur memberitahukan debitur atau 

mengumumkan akan diadakannya pelelangan atas obyek jaminan sebelum 

melakukan lelang. 

3. EksekusiiHak Tanggungan dalam AkaddMurābaḥah atasiAlasan Wanprestasi 

(PerspektiffPerlindungan Nasabah), Abdul Salam (wakil ketuaaPengadilan 

AgamaaMataram).14 Pada saat tulisannya diterbitkan, beliau menjabat sebagai 

wakil ketua Pengadilan Agama Mataram. Tulisan ini membahas mengenai 

wanprestasi, prosedur permohonan lelang, konsep dasar Murābaḥah, 

bagaimana praktik murābaḥah pada Lembaga Keuangan Syariah, hingga solusi 

permohonan eksekusiilelang hakktanggungan dalamaakad murābaḥah yang 

proporsional yang kesemuanya diuraikan secara singkat. Yang membedakan 

tulisan ini dengan tesis yang akan diteliti oleh peneliti ialah tulisan ini lebih 

mengkaji masalah hukum wanprestasi dalam eksekusi hak tanggungan nasabah 

yang belum jatuh tempo dalam akad murābaḥah kemudian hanya mengkaji satu 

contoh kasus secara singkat tanpa menerangkan bagaimana dasar hukum 

pertimbangan hakim serta teori yang dipaparkan masih memerlukan 

pengembangan lebih lanjut. 

                                                           
14Abd Salam, “EksekusiiHak Tanggungan dalam AkaddMurābaḥah atassAlasan Wanprestasi 

(PerspektiffPerlindungannNasabah)”, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 22 Februari 

2022.https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi/hak/tanggungan/dalam/ak

ad/murabahah/atas/alasan/wanprestasi/oleh/drs/h/abd/salam/s/h/m/h/119/ (22 Februari 2022). 
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4. Eksekusi Jaminanndalam PenyelesaiannSengketa EkonomiiSyariah, Amran 

Suadi, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Disusun untuk menjawab 

berbagai permasalahan eksekusi jaminan yang ditangani di pengadilan 

agama/mahkamah syar’iyah yang kian hari semakin bervariasi, terlebih pasca 

lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan 

sengketa dibidang ekonomi syariah. Perbedaan buku ini dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti ialah buku ini hanya melihat dari sisi yuridis normatif dan 

kurang memperhatikan aspek sosiologis serta tidak menggali secara mendalam 

hukum islam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi jaminan dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang seharusnya tidak dikesampingkan 

dalam upaya memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang berperkara 

di Pengadilan Agama.     

5. PenyelesaiannSengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan KaidahhHukum, 

Amran Suadi, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). Buku ini merupakan 

buku kedua yang ditulis oleh penulis dibidang hukum ekonomi syariat berasal 

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengalaman empirik 

penulisssebagai hakim agung yang memutusssengketa ekonomi syariat 

ditingkat kasasi dan peninjauannkembali. Dimana buku ini menjelaskan 

pembahasan umum tentang bagaimana sistem dan prinsip ekonomi syariat, 

jenis-jenis kegiatan ekonomi syariat yang menjadi kewenangan peradilan 

agama, dan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan juga 

menjelaskan hal-hal yang dimaksud dengan iktikad baik dalam menilai suatu 
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akad/kontrak. Selanjutnya mengenai bagaimana penemuan-penemuan dan 

kaidah-kaidah hukum dalam putusan-putusan kasasi perkara ekonomi syariat 

sesuai dengan jenis sengketa yang selalu diajukan ke pengadilan agama. Namun 

dari segala kelebihan yang terdapat dalam buku ini, sudut pandang penulis 

hanya terpaku pada sisi peraturan perundang-undangan saja, kurang 

memperhatikan aspek hukum islam yang juga harus diperhatikan dalam 

memutuskan sengketa ekonomi syariah dan menjadi pembeda antara 

penyelesaian perkara perbankan konvensional dan perbankan syariah.   

6. Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak 

Tanggungan, M. Khoidin. Buku ini mengulas tentang hukum jaminan dan 

diulas menjadi tiga bagian yaitu pada bagian pertama menguraikan pengertian 

hak-hak jaminan, lalu bagian kedua membahas tentang hak tanggungan, dan 

bagian terakhir membahas eksekusi hak tanggungan. Yang menjadi pembeda 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti lebih mengkaji dari 

segi peraturan hukum positif dan hukum islam dalam penyelesaian perkara 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama. 

7. Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid jilid satu sampai tiga, Ibnu 

Rusyd. Kitab yang terjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun 

yang merupakan dosen fakultas adab Surabaya IAIN Sunan Ampel yang 

menekuni bahasa Arab. Kitab ini sesuai judulnya, merupakan contoh aplikasi 

kaidah-kaidah fiqhiyyah dan ushul fiqih yang dikemas dengan konteks dan 

perkembangan bahasa Indonesia. Diantaranya pada jilid satu lebih memuat 

istilah-istilah fiqih, kemudian pada jilid dua memuat kitab jual beli yang 

menjelaskan macam-macam jual beli dan jual beli riba, juga menjelaskan 
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tentang obyek akad dan kedua pihak yang melakukan akad. Pada jilid tiga 

memuat penjelasan lengkap kitab bai’ul murābaḥah dan semua pembahasan 

dalam fiqih muamalah. Buku ini merupakan rujukan dasar dari sisi aturan 

hukum Islam. Yang menjadi pembeda antara buku ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah peneliti lebih mengkaji secara mendalam 

hubungan hukum islam dengan penyelesaian perkara perbankan syariah di 

Indonesia sehingga buku ini sekiranya sebagai bahan pelengkap dari penelitian 

yang dilakukan peneliti berjudul Parate Eksekusi Terhadap Jaminan Akad 

Pembiayaan Murābaḥah (Analisis Putusan Pengadilan Agama). 

Selain dari buku tersebut, peneliti juga mempersiapkan beberapaarujukan lain, 

seperti Undang-Undang Hak tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Undang-undang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 

buku-buku, jurnal, tesisidan disertasiiyang berkaitan dengan pembahasaniini. Sehingga 

peneliti dapattdan mampu memaparkan penelitian ini nantinya yang berjudul “Parate 

Eksekusi Terhadap Jaminan Akad Pembiayaan Murābaḥah (Analisis Putusan 

Pengadilan Agama)”. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tesis merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 

studi pada program pascasarjana. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban 

secara formal bagi penulis untuk memenuhi aturan-aturan tersebut. Namun secara 

khusus penelitian ini bertujuan: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara parate eksekusi jaminan akad 

pembiayaan murābaḥah menurut Putusan Pengadilan Agama 

b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum parate eksekusi jaminan akad 

pembiayaan murābaḥah menurut Putusan Pengadilan Agama 

c. Untuk mengetahui amar putusan parate eksekusi jaminan akad pembiayaan 

murābaḥah menurut Putusan Pengadilan Agama.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitiiberharap agar hasilldari penelitian nantinya dapat menjadi rujukan bagi 

upaya pengembangan ilmu dalam bidanggHukum Ekonomi Islam dan juga sebagai 

referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang terkaittdengan Eksekusi 

Jaminan HakkTanggungan MelaluiiParate Eksekusi.  

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memiliki arti kontributif terhadap 

pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama, utamanya dalam meluruskan 

pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada masyarakat oleh Lembaga Pembiayaan 

Syariah yang sejalan dengan prinsip syariah, juga bagi lembaga Peradilan Agama, 

ditemukan ide-ide baru sebagai masukan dalam menyusun dan membentuk Surat 

Edaran Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah dalam pelaksanaan hak tanggungan yang memberikan kepastian 

hukum atas pelaksanaan eksekusi tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Umum Jaminan 

1. Pengertian Jaminan 

Kata jaminan sudah biasa terdengar, bahkan sudah menjadi kata yang selalu 

digunakan dalam percakapan sehari-hari. Terkadang kata jaminan dalam kehidupan 

sehari-hari menjadi alat untuk meyakinkan seseorang dalam hal pemenuhan kewajiban 

oleh yang berutang di kemudian hari. Pada dasarnya, tidak ada utang debitur yang tidak 

dijamin.15 Apabila seseorang khawatir tidak dibayar piutangnya, maka sudah 

semestinya diberikan keyakinan agar apa pun yang terjadi di kemudian hari tidak akan 

merugikan si pemberi utang karena adanya jaminan. Secara etimologiikata “jaminan” 

berasalldariikata “jamin” yang berarti “tanggung” atau dapattdiartikan juga sebagai 

tanggungan.16  

Menuruttketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, jaminan adalah semua harta 

benda yang terutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah 

ada maupun yang baru datang di kemudian hari, menjadi tanggungan bagi semua 

perikatan perseorangan.17 Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan suatu kewajiban bagi 

debitur untuk memberikan jaminan kepada kreditur atas utang-utang yang telah 

diterimanya, tanpa adanya jaminan yang ditentukan secara khusus, maka semua harta 

kekayaan debitur yang ada maupun yang akan datang dengan sendirinya menjadi 

                                                           
15M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan EksekusiiBidang Perdata (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), h. 180.  
16Anton M. Moeliono, Kamus BesarrBahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 391.  
17Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131  
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jaminan pada saat seseorang membuat perjanjian utang meskipun tidak secara tegas 

dinyatakan dalam perjanjian. Mariam Darus Badrulzaman menjelaskan pengertian 

jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga 

kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dapat terpenuhi dalam suatu 

akad/kontrak. 

Dalam perbankan, jaminan dikenal dengan istilah agunan. Pada pasal 1 angka 

23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan agunan 

adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah (debitur) kepada bank dalam 

rangka memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.18 

Kedudukan barang jaminan dalam perjanjian merupakan jaminan tambahan 

(accessoir) yang diserahkan oleh debitur kepada bank dengan tujuan untuk 

memperoleh dana pinjaman dari bank. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan:  

“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda 
tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah 
dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima 
Fasilitas.”19 

Dengan adanya jaminan, seorang debitur dapat memenuhi segala utangnya 

kepada kreditur jika di kemudian hari ia tidak mampu membayar utangnya sebelum 

utangnya lunas. Oleh karena itu agunan merupakan bentuk dari awal untuk meyakinkan 

kreditur meminjamkan piutangnya kepada debitur. Dari ketentuan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa jaminan adalah tindakan seseorang yang berutang untuk 

memberikan hartanya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak kepada orang lain 

                                                           
18Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1, 

Angka 23. 
19Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Pasal 1, Angka 26   
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(kreditur) sebagai jaminan bila dikemudian hari debitur yang berutang tidak memiliki 

kemampuan untuk membayar atau melunasi utangnya tersebut kemudian untuk 

memenuhi piutangnya, barang itu dapat dijual sebagai pemenuhan piutang yang tidak 

mampu dia selesaikan.  

2. Hukum Jaminan 

Hukum jaminan atau zakerheidsstelling atau guarantee law/law of guarantee 

adalah hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian 

fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. 

Peraturan yang demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum 

bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut J. 

Satrio, hukum jaminan adalah peraturan yang mengatur jaminan-jaminan piutang 

seorang kreditur terhadap seorang debitur.20  

Hukum jaminan memiliki arti luas dari agunan itu sendiri karena jaminan tidak 

selalu menunjuk pada sebuah barang dalam arti konkret, namun juga berkaitan dengan 

kemampuan debitur memenuhi prestasinya. Singkatnya hukum jaminan adalah hukum 

yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Adapun menurut M. Bahsan, 

hukum jaminan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan 

penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.21 Ada beberapa ketentuan dalam 

KUH Perdata yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan sebagaimana terdapat 

pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-

                                                           
20J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1997), h. 23.  
21M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2015), h. 3.  
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lembaga jaminan seperti gadai dan hipotek, dan Buku Ketiga yang mengatur tentang 

penanggungan utang.  

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana hukum di atas, 

singkatnya hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur 

hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan 

jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Bila ditilik dari berbagai definisi hukum 

jaminan, ada beberapa unsur yang tercantum dalam jaminan, yaitu: 

a. Unsur kaidah hukum tertulis; Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.  

b. Unsur kaidah hukum tak tertulis; Kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah 

kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, 

seperti pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan. 

c. Unsur pemberi dan penerima jaminan; Pemberi jaminan adalah orang-orang atau 

badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan 

(debitur), sementara pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang 

membutuhkan fasilitas kredit. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum 

yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan (kreditur), bisa berbentuk 

orang perorangan atau badan hukum seperti lembaga perbankan dan/atau lembaga 

keuangan nonbank.  

d. Unsur adanya objek jaminan; Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada 

kreditur adalah jaminan materiel dan immateriel. Jaminan materiel merupakan 

jaminan yang berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan 

benda tidak bergerak, rumah, tanah, dan sebagainya. Jaminan imateriel merupakan 

jaminan non-kebendaan.  
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e. Unsur adanya fasilitas kredit; Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi 

jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga 

keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan 

kepercayaan, artinya bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur 

(pemberi jaminan) sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. 

Sebaliknya, debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat 

memberikan kredit kepadanya.  

Keberadaan hukum jaminan di Indonesia saat ini dapat dikatakan belum ada 

kesatuan hukum. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

hukum jaminan masih bersifat sporadis dan inkonsisten. Perlu adanya pembaruan 

hukum jaminan di kemudian hari karena adanya perkembangan zaman dan masuknya 

era globalisasi. Selain itu, hukum jaminan di Indonesia masih terjadi dualisme. Sebagai 

bekas jajahan Belanda, hukum jaminan Indonesia masih berbau kolonial. Contohnya 

hukum jaminan atas benda bergerak berupa gadai yang diatur dalam KUH Perdata, 

sedangkan satu sisi ketentuan mengenai hukum jaminan atas benda bergerak yang 

dilakukan tanpa ada penguasaan atas benda tersebut diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Fidusia. 

Jaminan dalam perjanjian utang piutang menurut hukum Islam diperkenankan 

sejalan dengan Firman Allah swt. Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 283: 

Terjemahnya: 

“Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang 

berpiutang”.  
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 Jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dan 

pihak pemberi jaminan bertanggungjawab atas pelunasan utang atau pelaksanaan 

prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan yang dalam hukum ekonomi 

Islam disebut al-kafalah.22 Dalam kamus syar’i, istilah kafalah diartikan menanggung 

atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari 

seseorang yang diwajibkan untuk dipenuhi terhadap orang lain yang bertanggungjawab 

ketika menghadapi penagih utang.  

 Proses penjamin berupa menghadirkan seseorang sebagai penjamin utang 

disebut dhamman, sedangkan yang berupa harta benda yang diserahkan sebagai 

jaminan atas utang disebut rahn atau gadai yang merupakan perjanjian penyerahan 

barang untuk menjadi agunan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam Fatwa 

DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan fatwa Nomor 26/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas memberikan pengertian tentang Rahn adalah 

“menahan barang sebagai jaminan atas utang”, sedangkan didalam Buku II Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka (14) menyatakan, bahwa rahn adalah 

penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Sehingga 

dalam Islam dikenal ada dua macam hukum jaminan, yaitu jaminan yang bersifat 

kebendaan atau materiel disebut dengan ar-rahn dan jaminan bersifat perorangan atau 

imateriel disebut dengan istilah al-kafalah.   

 

 

                                                           
22Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h. 

247.  



27 
 

 

3. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan 

Ada beberapa prinsip hukum jaminan yang telah digariskan dalam KUH 

Perdata, sebagai berikut:23 

a. Kedudukan harta pihak peminjam.  

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam yaitu 

bahwa harta tersebut sepenuhnya merupakan jaminan atas utangnya, sehingga 

pihak pemberi pinjaman dapat menuntut pelunasan utang dari semua harta pihak 

peminjam, baik yang ada maupun yang akan ada.  

b. Kedudukan pihak pemberi pinjaman.  

Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman 

dapat dibedakan atas dua golongan. Pertama, yang mempunyai kedudukan 

berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; dan Kedua, yang mempunyai 

kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain. Hasil penjualan 

dari harta jaminan utang dibagi-bagi menurut keseimbangan namun tetap 

memperhatikan kedudukan sebagai kreditur yang didahulukan (preferen) dan/atau 

kedudukanya sebagai kreditur yang mempunyai hak berimbang (konkuren). Hal 

tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia.  

c. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi 

pinjaman. Pihak pemberi pinjaman dilarang membuat perjanjian yang menyatakan 

bahwa akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji 

(wanprestasi). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1154 KUH Perdata (tentang gadai) 

                                                           
23M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, h.9-11.  
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dan Pasal 1178 KUH Perdata (tentang hipotek) dan larangan yang sama diatur pada 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta 

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

B. Eksekusi Hak Tanggungan Syariah 

1. Pengertian Hak Tanggungan 

Secara normatif hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan 

(Undang-Undang Hak Tanggungan) menyatakan hak tanggungan adalah hak jaminan 

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kreditur-kreditur lain.24  

Dalam pasal 1 angka 1: 

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 
yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan 
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak 
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain” 

Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah bagiikreditur sehingga ia 

mempunyai hakkuntuk menjualltanah yang telah ditunjuk atas perjanjian dengan 

debitur sebagai jaminan dan mengambil pelunasannpiutangnya dari hasil penjualan 

tanah tersebut apabila dikemudian hariidebitur cederajanji atau wanprestasi. Bukan 

hanya itu, kreditur pemegang hak tanggungan diberikan kewenangan secara yuridis 

                                                           
24Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Pasal 

1, Ayat 1.   



29 
 

 

untuk didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur lainnya 

(droittdeipreference) dan hak jaminan atas tanah juga akan tetap membebani tanah 

yang dijadikan jaminan tersebut meskipun dalam tangan siapa pun tanah tersebut 

berada.25 

Berdasarkan dari definisi di atas, dapat ditarik unsur pokok dari hak 

tanggungan, sebagai berikut: 

a. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang. 

b. Objek hak tanggungan adalah ha katas tanah sesuai Undang-Undang Pokok 

Agraria. 

c. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (ha katas tanah) saja, tetapi dapat 

pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu. 

d. Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu 

e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 

kreditur-kreditur lain.26 

Hak tanggungan merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan yang lahir dari 

perjanjian, meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan secara tegas, namun jika 

dilihat lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 

Hak Tanggungan kita dapat melihat bahwa pada dasarnya pemberian hak tanggungan 

hanya dimungkinkan bila dibuat dalam bentuk perjanjian.27 Budi Harsono mengatakan 

bahwa keistimewaan yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan tidak 

                                                           
25Riki Rustam, HukumjJaminan (Yogyakarta: UII Pres, 2017), h. 184 
26Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan 

Masalah yang di Hadapi oleh Perbankan (Bandung: Alumni, 1999), h. 11.  
27Kartini Muljadi, Hak tanggungan (Jakarta: Kencana, 2017), h. 179.  
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dimaknai dengan penguasaan secara fisik dan digunakan atas objek yang dijadikan 

jaminan hak tanggungan, tetapi keistimewaan untuk menjualnya dan mengambil 

hasilnya, baik seluruhnya maupun sebagian untuk pelunasan utang-utangnya apabila ia 

cedera janji.28  

Hak tanggungan dibebankan secara merata atas obyek hak tanggungan dan 

setiap bagiannya. Pelunasan sebagian utang yang dijaminkan bukan berarti lepasnya 

sebagian obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan, tetapi tetap membebani 

seluruh obyek hak tanggungan atas sisa utang yang belum dilunasi. Sesungguhnya 

eksistensi hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah sudah ada sejak lahirnya 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan diundangkan pada 5 September 1960. 

Namun, keputusan-keputusan yang mengatur tentang hak tanggungan itu tidak dimuat 

dalam UUPA, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang diatur didalam 

buku II BW (KUH Perdata) dinyatakan masih berlaku sebagai pengganti sementara 

undang-undang yang mengatur hak tanggungan belum ada kala itu.  

2. Objek Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, objek yang dapat dibebani hak tanggungan yakni hak-hak atas tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, di antara nya:29  

a. Hak milik;  

b. Hak guna usaha;  

c. Hak guna bangunan;  

                                                           
28Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press), h. 97.  
29Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Pasal 

4.  
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d. Hak pakai atas negara; dan  

e. Hak-hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau 

akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan 

milik pemegang hak atas tanah. 

Hak pakai yang harus didaftarkan yaitu hak pakai yang diberikan atas tanah 

negara. Tidak semua hak pakai atas atas tanah negara meskipun telah terdaftar dapat 

dijadikan objek hak tanggungan karena sifatnya yang tidak dapat dipindahtangankan, 

seperti hak pakai atas nama pemerintah, hak pakai atas nama badan keagamaan dan 

sosial, dan hak pakai atas nama wakil negara asing yang masa berlakunya tidak 

ditentukan dan diberikan selama karena tanah digunakan untuk tujuan tertentu 

(khusus). Semuanya bukanlah objek dari hak tanggungan.  

Objek hak pakai atas tanah negara yang dapat dialihkan termasuk hak pakai 

yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum dalam jangka waktu tertentu 

yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya, dapat dijadikan objek hak 

tanggungan. Selain hak pakai atas negara, terbuka kemungkinan hak pakai di atas tanah 

hak milik yang sementara ini belum diatur, namun peluang tersebut telah dibuka dalam 

ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan untuk dijadikan objek hak tanggungan 

apabila telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) 

Undang-Undang Hak Tanggungan.30 Hak pakai atas tanah hak milik tidak dapat 

dibebani hak tanggungan karena tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Akan tetapi 

menurut mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan 

dikemudian hari, hak pakai atas tanah hak milik juga dimungkinkan untuk dibebani 

                                                           
30Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 52-53.  
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hak tanggungan jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut melalui peraturan 

pemerintah.31 

Hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut:  

1) Dapat dinilai dengan uang, karena hutang yang dijamin berwujud uang. 

2) Termasuk hak yang tercantum dalam daftar umum, karena harus memenuhi 

syarat publisitas; 

3) Bersifat dapat dipindahtangankan karena jika debitur cidera janji, maka benda 

yang dijadikan jaminan utang itu akan dijual di muka umum; dan 

4) Memerlukan penunjukkan oleh hukum atau undang-undang yang berlaku.  

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak 

Tanggungan mensyaratkan dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan 

objek hak tanggungan adalah:  

a) Hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, 

dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukan 

diutamakan (preferen) yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan 

terhadap kreditur lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai hak tanggungan 

tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga 

setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas); dan  

b) Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga apabila 

diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin 

pelunasannya.  

                                                           
31Riduan Syahrani, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 2013) h. 164.  
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Kedua syarat di atas oleh undang-undang mengakibatkan hak milik yang sudah 

diwakafkan tidak dapat dibebani hak tanggungan, karena sesuai dengan hakikat 

perwakafan, Hak Milik yang demikian sudah dikekalkan sebagai harta keagamaan. 

Sejalan dengan itu hak atas tanah yang digunakan untuk keperluan peribadatan dan 

keperluan suci lainnya juga tidak dapat dibebani hak tanggungan.  

Satu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan untuk 

menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Oleh karena itu, untuk menentukan 

peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan berdasarkan tanggal 

pendaftarannya, sedangkan untuk menentukan peringkat hak tanggungan yang didaftar 

pada tanggal yang sama ditentukan dengan cara melihat tanggal pembuatan aktanya. 

Ketentuan tersebut berbeda dengan hipotek yang tidak memandang tanggal pembuatan 

akta jika beberapa hipotek didaftarkan pada tanggal yang bersamaan. Apabila debitur 

wanprestasi maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 

objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut.  

Selain benda tidak bergerak berbentuk tanah, objek hak tanggungan dapat 

berbentuk benda tidak bergerak yang bukan tanah. Benda yang bukan tanah antara lain 

berbentuk kapal dengan berat tertentu yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

benda tidak bergerak. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ditentukan bahwa hak 

tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya apabila sebagian utang 

dilunasi tidak mewajibkan pemegang hak tanggungan untuk menyerahkan sebagian 

dari tanah yang dijadikan jaminan, namun ketentuan ini dapat ditentukan lain oleh para 

pihak berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama antara kreditur dan debitur. 

Selain itu, hak tanggungan juga mempunyai sifat-sifat yang berlaku padahal jaminan 
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lainnya, seperti mengikuti bendanya, bersifat accessor, didahulukan pemenuhannya 

dari kreditur lain dan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil 

pelunasan utang bila debitur ingkar janji. 

3. Subjek Hak Tanggungan 

Subjek hak tanggungan ialah orang atau badan hukum yang terlibat dalam 

melakukan perjanjian hak tanggungan, yaitu pemberi hak tanggungan dan penerima 

hak tanggungan.  

a. Pemberi Hak Tanggungan 

Pemberi hak tanggungan ialah orang atau pihak yang menjaminkan objek hak 

tanggungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan, 

pemberi hak tanggungan bisa berupa orang perorangan atau badan hukum yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuatan hukum terhadap objek hak 

tanggungan tersebut. Berikut bunyi Pasal 8:  

1) Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek 

hak tanggungan yang bersangkutan.  

2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi hak 

tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.  

Dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan di atas mempertegas 

bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan dan badan hukum yang 

memperoleh hak atas tanah sebagai pemegang hak atas tanah berupa hak milik, hak 
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guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan 

Undang-undang Pokok Agraria. Sejalan dengan ketentuan pasal di atas, Pasal 21 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria menentukan mengenai pemberi hak 

tanggungan yang memilik hak milik atas tanah adalah orang perorangan dan badan 

hukum yang dapat memperoleh hak milik adalah orang perorangan warga negara 

Indonesia dan badan hukum tertentu.32  

Selain warga negara Indonesia, ditetapkannya hak pakai atas negara sebagai 

salah satu objek hak tanggungan, bagi warga negara asing juga dimungkinkan untuk 

dapat menjadi subjek hak tanggungan apabila memenuhi syarat, sebagai berikut:  

1) Sudah tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu;  

2) Mempunyai usaha di Indonesia; dan  

3) Kredit itu digunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Negara 

Republik Indonesia.  

b. Penerima Hak Tanggungan 

Penerima hak tanggungan ialah orang atau pihak yang menerima hak 

tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikannya. Penerima atau pemegang 

hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan 

sebagai kreditur. Undang-Undang Hak Tanggungan tidak menentukan syarat bagi 

pemegang atau penerima hak tanggungan sehingga siapa pun dapat menjadi pemegang 

hak tanggungan, baik warga negara Indonesia, orang asing, badan hukum Indonesia, 

maupun badan hukum asing atau berkedudukan di Indonesia dan di luar negeri. Pasal 

                                                           
32Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria. Pasal 21, Ayat 1-2.  
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9 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan tentang ketentuan pemegang hak 

tanggungan:  

“Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 
berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.” 

C. Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Secara Parate Eksekusi 

Eksekusi hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) adalah 

hak dari pemegang tanggungan untuk menjual sendiri objek hak tanggungan disaat 

pemberi tanggungan (debitur) wanprestasi melalui pelelangan umum tanpa fiat 

pengadilan terlebih dahulu. Hasil dari penjualan objek tanggungan tersebut akan 

diambil oleh pemegang hak tanggungan pertama dan kemudian digunakan untuk 

menutupi piutangnya.33  

Dalam Penjelasan Umum ayat 9 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan 

bahwa salah satu ciri khas hak tanggungan adalah mudah dan pasti eksekusinya jika 

debitur mengalami cidera janji. Lebih lanjut Penjelasan Umum Undang-Undang Hak 

Tanggungan tersebut menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan 

berdasarkan lembaga parate executie sebagaimana dimaksud Pasal 224 Herziene 

Indsland Reglement (H.I.R) dan Pasal 258 Reglement Buiten Gewesten (R.Bg.). 

Penjelasan Pasal 14 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Hak Tanggungan juga menyatakan 

bahwa irah-irah yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan dimaksudkan untuk 

menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga 

jika debitur cidera janji, maka sertifikat hak tanggungan dieksekusi seperti halnya 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara 

                                                           
33Amran Suadi, Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Cet.II; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 57.  
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dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai Hukum Acara Perdata yang 

berlaku.  

Pembentukan Undang-Undang Hak Tanggungan ternyata memberikan 

penafsiran yang keliru perihal lembaga parate executie dengan menunjuk ketentuan 

Pasal 224 Herziene Indsland Reglement (H.I.R). Padahal sesungguhnya parate 

eksekusi tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 224 Herziene Indsland Reglement 

(H.I.R). Penafsiran keliru itu agaknya merujuk pendapat Budi Harsono yang 

mengatakan bahwa bagi kreditur pemegang hak tanggungan atas tanah, undang-undang 

memberikan dua kemudahan dalam melaksanakan eksekusi jika debitur ingkar janji 

tanpa harus melalui gugatan perdata.34 Maka berdasarkan Pasal 224 H.I.R, kreditur 

dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diadakan apa yang disebut 

parate eksekusi. Eksekusinya cukup dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan 

Ketua Pengadilan Negeri. Pada bagian lain Budi Harsono mengatakan, grosse akta 

hipotik ini antara lain disebut dalam Pasal 224 Herziene Indsland Reglement (H.I.R) 

atau Pasal 258 Reglement Buiten Gewesten (R.Bg.) sebagai dasar untuk mengadakan 

parate eksekusi.  

Kiranya kurang tepat jika eksekusi Pasal 224 (H.I.R) disebut sebagai parate 

eksekusi. Karena, ketentuan mengenai parate eksekusi lahir dari suatu janji (beding) 

yang diberikan oleh pemberi hak jaminan kepada penerima hak, yaitu janji untuk 

menjual barang jaminan atas kekuasaannya sendiri (bedingivanieigenmachtige 

verkoop). Dalam gadai, hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri diberikan oleh 

undang-undang (Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedang dalam 

                                                           
34M. Khoidin, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak 

Tanggungan (Cet. III; Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya, 2020), h. 132.   
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hipotik masih harus diperjanjikan oleh pemberi dan pemegang hipotik. Pemberi dan 

penerima hipotik tingkat pertama dapat memperjanjikan hak untuk menjual obyek 

hipotik atas kekuasaan sendiri (pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata).  

Pada hak tanggungan, menurut Pasal 11 ayat (2.e) Undang-Undang Hak 

Tanggungan juga ditegaskan bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

dicantumkan janji-janji, antara lain janji pemegak Hak Tanggungan pertama untuk 

menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri jika debitur cidera janji. Sebagai 

sesuatu hak yang diperjanjikan, maka keberadaannya baru ada jika secara tegas 

disepakati bersama oleh debitur dan kreditur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Suatu janji baru ada dan mengikat jika telah tercapai kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang memperjanjikan. 

Meski hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri itu dinyatakan sebagai janji, 

namun Undang-Undang Hak Tanggungan juga menentukan sebagai hak yang 

diberikan oleh undang-undang, yaitu jika debitur cidera janji, maka pemegang hak 

tanggungan pertama diberi hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut (Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan). Pengaturan 

kewenangan yang pada awalnya lahir dari suatu kesepakatan (janji) menjadi sebuah 

norma yang mengikat itu merupakan suatu kemajuan dibanding ketentuan senada 

dalam Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

Namun ternyata ketentuan itu bersifat overlapping dan berlebihan (overbodig), 

yakni disatu sisi diatur sebagai janji yang dibuat oleh para pihak, namun di sisi lain 
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ditentukan sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang. Pembentuk Undang-

Undang Hak Tanggungan mencampuradukkan kekuasaan untuk menjual sendiri obyek 

hak tanggungan, yakni sebagai norma dan juga sekaligus sebagai janji. Hal itu dapat 

dilihat dari penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan: 

“hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak 
tanggungan bahwa jika debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak 
menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum” 

Kemudian Penjelasan Pasal 11 ayat (2.e) Undang-Undang Hak Tanggungan 

menyatakan: 

“untuk dipunyainya kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 maka dalam 
APHT dicantumkan janji ini”. 

Kedua pengaturan tersebut, yakni sebagai norma yang berlaku mengikat dan 

sebagai janji yang masih harus disepakati bersama, menandakan terjadinya 

inkonsistensi di antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Apabila 

hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri telah diberikan oleh undang-undang, maka 

tidak perlu diatur lagi sebagai suatu janji (beding) yang dimasukan dalam undang-

undang tersebut. Jadi, disatu sisi hak tersebut diatur sebagai norma yang mengikat 

menurut undang-undang, namun disisi lain juga diatur sebagai suatu janji. Hal ini sudah 

barang tentu membingungkan dan mengacaukan pengaturan tentang hak eigen 

machtige verkoop dalam lembaga jaminan Hak Tanggungan.  

Apabila kekuasaan menjual sendiri barang jaminan diatur sebagai hak diberikan 

undang-undang maka tidak perlu lagi diatur sebagai janji yang harus disepakati oleh 

kedua belah pihak. Seyogyanya ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (e) Undang-

Undang Hak Tanggungan tidak ditujukan kepada pemegang hak tanggungan pertama 

karena dia sudah diberi hak untuk itu oleh undang-undang, melainkan diberikan kepada 
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pemegang hak tanggungan kedua dan seterusnya. Pemegang hak tanggungan kedua 

dan seterusnya tidak diberi hak oleh undang-undang, sehingga agar mereka juga 

memiliki kewenangan seperti itu (recht van eigen machtige verkoop) maka harus 

diperjanjikan oleh pemegang hak tanggungan kedua dan seterusnya dengan pemberi 

hak tanggungan. Apabila di kemudian hari pemegang hak tanggungan kedua naik 

peringkatnya menjadi pemegang hak tanggungan pertama sebagai akibat hapusnya hak 

tanggungan dari pemegang hak tanggungan pertama, maka secara otomatis janji yang 

sebelumnya sudah diberikan tersebut kemudian berlaku mengikat berdasarkan Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan.    

Dengan mengatur hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan 

sendiri berdasarkan undang-undang (secara ex lege) berarti pemegang hak tanggungan 

pertama mempunyai kewenangan yang secara otomatis melekat padanya selaku 

pemegang hak tanggungan pertama, bukan diperoleh dari pemberi hak tanggungan. 

Kewenangan ex lege seperti seperti itu adalah sama dengan hak yang dipunyai oleh 

pemegang gadai yang oleh undang-undang juga diberi hak untuk menjual barang gadai 

atas kekuasaan sendiri. Sedang dalam hipotik kewenangan untuk menjual barang 

jaminan atas kekuasaan sendiri baru ada jika diperjanjikan secara tegas oleh pemberi 

hipotik di dalam akta pemberian hipotik.  

Pelaksanaan hak untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri itu 

dilakukan tanpa pengadilan. Kreditur seakan-akan menjual barang jaminan atas dasar 

kekuasaan yang dipunyai olehnya, sehingga penjualan demikian seringkali disebut 

sebagai menjual atas kekuasaan sendiri. Karena eksekusi berdasarkan lembaga parate 

executie menurut Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat 
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praktis dan sederhana maka dapat pula disebut sebagai eksekusi yang disederhanakan 

(vereenvoudigde executie).  

Parate eksekusi atas obyek jaminan tetap dapat dijalankan meski debitur 

dinyatakan pailit. Apabila debitur dinyatakan pailit maka pemegang hipotik (pemegang 

Hak Tanggungan) harus melaksanakan (parate) eksekusi dalam waktu satu bulan 

setelah insolvensi, kecuali ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh hakim 

komisaris. Hak untuk mengeksekusi obyek jaminan oleh kreditur terhadap debitur yang 

dinyatakan pailit disebut dengan hak separatis. Hak separatis tersebut diberikan oleh 

hukum (undang-undang) kepada kreditur pemegang hak jaminan (hak tanggungan, hak 

gadai, hipotik dan fidusia) tidak termasuk dalam harta pailit. Hal tersebut sebagai 

perwujudan dari hak kreditur pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para 

kreditur lainnya. Hak separatis tersebut berlaku ketika debitur dinyatakan pailit 

berdasarkan suatu putusan pengadilan. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak 

separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dalam 

sistem perkreditan di suatu negara, khususnya sistem kredit perbankan.35 

Hak separatis diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa 

seorang kreditur pemegang hak jaminan tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan 

pailit. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut sejalan dengan 

ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menyatakan:  

                                                           
35M. Khoidin, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak 

Tanggungan, h. 136.  
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“Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam 
hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”. 

Maksud ketentuan tersebut adalah sepanjang undang-undang tidak mengatur 

pengecualian mengenai hak didahulukan sebagaimana dalam Pasal 1134 ayat (2) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pasal 1134 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tersebut tetap berlaku. Hak separatis bagi kreditur pemegang Hak 

Tanggungan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan yang 

menyatakan:  

“Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan 
tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan 
undang-undang ini”. 

Ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut sinkron dengan 

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan: 

“Setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan 
atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusinya hanya seolah-olah tidak terjadi 
kepailitan”. 

Hak istimewa (hak separatisme) yang dipunyai kreditur pemegang hak jaminan 

ternyata dimandulkan sendiri oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 

Kepailitan yang menyatakan:  

“Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak 
pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur 
pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. 

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut merupakan 

norma yang inkonsisten dengan ketentuan hukum dalam hukum jaminan (Undang-

Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia) maupun antara pasal-pasal 

dalam Undang-Undang Kepailitan, yakni antara Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 56 ayat 
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(1) yang dalam praktik mengakibatkan terjadinya kerancuan penerapan aturan tentang 

kedudukan dan kewenangan kreditur separatis.  

Menurut Ivida Dewi dan Herowatie Poesoko, pemaknaan kedudukan kreditur 

separatis dalam ranah hukum kepailitan berbeda dengan pemaknaan kedudukan 

kreditur separatis dalam hukum jaminan. Kedudukan kreditur separatis dalam hukum 

kepailitan ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Pada saat penangguhan maka 

kedudukan kreditur separatis tidak lagi mempunyai hak untuk didahulukan, tidak lagi 

berkedudukan lebih tinggi dan tidak dipisahkan dengan kreditur konkuren atau dengan 

perkataan lain dapat dinyatakan bahwa kedudukan kreditur separatis menjadi setara 

dengan kreditur konkuren, sehingga kewenangan untuk mengeksekusi benda jaminan 

dalam kepailitan menjadi hilang dalam masa penangguhan dan digantikan oleh 

kurator.36  

Pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan tersebut merupakan penyimpangan terhadap ketentuan dan prinsip 

hukum jaminan. Pengaturan seperti itu merupakan suatu inkonsistensi dan sudah 

barang tentu bertentangan dengan tujuan hukum kepailitan serta barang tentu 

bertentangan dengan tujuan hukum kepailitan serta menimbullkan ketidakpastian dan 

kekaburan terhadap kedudukan sserta kewenangan kreditur separatis, sehingga tujuan 

keadilan dan perlindungan bagi kreditur separatis tidak dapat diwujudkan. Norma 

dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut jelas menunjukan terjadinya konflik norma internal 

didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Disamping itu juga terjadi konflik norma 

antara ketentuan hak kreditur separatis dalam Undang-Undang Kepailitan dengan 

                                                           
36Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hak Kreditur Separatis dalam mengeksekusi 

Benda Jaminan Debitur Pailit (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011), h.200-201.  
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prinsip preferensi yang esensinya adalah memberikan kedudukan separatis kepada 

kreditur sebagaimana yang diatur dalam hukum jaminan.  

Secara teoritis dan normatif sesungguhnya parate eksekusi dapat dilaksanakan 

tanpa meminta ijin (fiat) eksekusi dari Pengadilan Negeri dan dapat tetap dilaksanakan 

terhadap debitur meski berada dalam keadaan pailit. Lembaga parate eksekusi Pasal 

1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam praktik sering mengalami 

hambatan. Hal ini karena dimandulkan oleh lembaga peradilan. Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dalam Putusan No. 3201K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 

menyatakan bahwa parate eksekusi yang dilakukan tanpa meminta persetujuan 

pengadilan negeri meski didasarkan pada Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang dilakukan adalah 

batal. Sejak dijatuhkan putusan Mahkamah Agung tersebut maka praktis Kantor Lelang 

Negara tidak bersedia melayani permohonan parate eksekusi yang diajukan oleh 

pemegang hak jaminan atas tanah.  

Setelah Undang-Undang Hak Tanggungan berlaku kewenangan pemegang hak 

tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri juga 

tidak dapat dijalankan. Kantor Lelang Negara ternyata tetap meminta adanya perintah 

(fiat) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pemohon eksekusi jika hendak 

menjual lelang obyek hak tanggungan, meski ada kewenangan untuk mengeksekusi 

sendiri berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kantor Lelang Negara 

tidak berani melaksanakan penjualan lelang jika permohonan tidak dilengkapi surat 

perintah dari pengadilan.  
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Penolakan Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara untuk menjalankan 

eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan didasarkan pada 

alasan tidak adanya persetujuan dari debitur atau pemberi hak tanggungan selaku 

pemilik tanah. Kehati-hatian Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara yang 

menolak permohonan parate eksekusi itu bertujuan untuk menghindari terjadinya 

penyalahgunaan wewenang oleh kreditur, sehingga penjualan lelang baru dapat 

dilaksanakan setelah ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada 

alasan bahwa posisi debitur berada di pihak yang lemah dan tidak menguntungkan, 

sehingga harga jual obyek hak tanggungan yang hendak dilelang bisa saja tidak sesuai 

keinginan debitur, misalnya dijual dengan harga terlalu rendah.  

Kalangan perbankan juga mengakui sulitnya melaksanakan parate eksekusi 

terhadap obyek hak tanggungan jika debitur wanprestasi. Bank tidak pernah 

mengajukan permohonan pelelangan secara langsung kepada Kantor Lelang 

berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Permohonan tersebut akan 

ditolak oleh Kantor Lelang karena adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 

K/Pdt.G/1984 serta ketentuan dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung yang 

mengharuskan adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Disamping itu 

kurangnya peminat yang ingin membeli barang jaminan yang dilelang karena akan 

timbul persoalan pada saat pengosongan. Pengadilan akan menolak menerbitkan 

perintah pengosongan jika eksekusinya tidak melalui pengadilan. 

Pejabat lelang menafsirkan makna parate eksekusi seperti apa yang tercantum 

dalam Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 

Hak Tanggungan, sehingga mereka tetap meminta dilampiri surat perintah dari 
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Pengadilan Negeri bagi setiap permohonan eksekusi obyek hak jaminan, termasuk 

yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Padahal, 

penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatakan bahwa penjualan 

lelang dilakukan tanpa meminta persetujuan dari pemberi hak tanggungan, juga tanpa 

surat perintah dari Pengadilan Negeri. Kantor Lelang bersikap sangat hati-hati dalam 

melaksanakan lembaga parate eksekusi pada hak tanggungan, karena mereka pernah 

mempunyai pengalaman pahit disalahkan oleh Mahkamah Agung ketika melaksanakan 

lelang obyek hipotik tanpa surat perintah pengadilan kendati pada waktu itu sudah 

selesai hukum (Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

Disertasi Herowatie Poesoko yang secara khusus membahas parate eksekusi 

menyimpulkan bahwa pengaturan parate eksekusi tidak konsisten dengan prinsip 

hukum jaminan sebagaimana yang dimaksudkan, sebab terdapat kerancuan pengaturan 

mengenai perolehan hak kreditur pemegang Hak tanggungan, karena di satu sisi hak 

itu terlahir karena Undang-Undang, disisi lain hak tersebut terlahir secara 

diperjanjikan, sehingga menimbulkan makna ganda/kabur. Demikian pula terhadap 

prosedur pelaksanaan parate eksekusi terdapat kontroversi, karena di satu sisi 

pelaksanaan penjualannya melalui pelelangan umum, namun pada sisi yang lain 

pelaksanaan harus melalui fiat pengadilan. Akibatnya prosedur pelaksanaan parate 

eksekusi menimbulkan konflik norma.  

Meskipun Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan hak kepada 

pemegang hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan dengan kekuasaan 

sendiri (parate eksekusi) tanpa bantuan pengadilan, namun faktanya, seperti yang telah 

disinggung pada sub bab di atas, bahwa pihak perbankan syariah banyak melakukan 
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eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat hak tanggungan dengan 

melibatkan pengadilan agama. Berbagai faktor dituding dapat memicu meningkatnya 

permohonan eksekusi ke pengadilan agama meskipun biaya yang dikeluarkan untuk 

memproses eksekusi hingga selesai tidaklah sedikit. Di antara faktor penyebab 

meningkatnya permohonan eksekusi hak tanggungan syariah di pengadilan 

agama/mahkamah syar’iyah di antaranya: 

1. Adanya masalah terhadap objek hak tanggungan yang akan dieksekusi lelang 

oleh pihak perbankan sehingga persoalan menjadi kompleks dan butuh campur 

tangan pengadilan untuk mengeksekusinya dengan jalan titel eksekutorial 

melalui fiat pengadilan. 

2. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama. 

Artinya, masyarakat masih banyak yang berpandangan bahwa membeli objek 

hak tanggungan yang dilelang melalui bantuan pengadilan agama lebih 

menimbulkan kepastian hukum dan menjamin keamanan pembeli dari segala 

masalah di kemudian hari.  

3. Masih (ada sebagian) ditemui di beberapa daerah Kantor Lelang Negara (KLN) 

tidak berani melakukan lelang tanpa izin pengadilan, meskipun perangkat 

hukum sudah lengkap bahwa lelang hak tanggungan boleh dilaksanakan dengan 

kekuasaan sendiri tanpa fiat pengadilan.37  

Fenomena Kantor Lelang Negara tidak berani melakukan lelang ditemukan 

dalam beberapa kali kasus permohonan eksekusi hak tanggungan syariah yang masuk 

ke beberapa pengadilan agama/mahkamah syar’iyah. Pada saat kreditur (pemohon 

                                                           
37Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 106.  
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eksekusi) mengajukan permohonan eksekusi, kreditur akan disarankan oleh pihak 

pengadilan agama/mahkamah syar’iyah untuk melakukan cara parate eksekusi dengan 

kekuasaan langsung untuk menjual ke Kantor Lelang Negara (KNL/KPKNL). Salah 

satu alasan kreditur mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan agama atau 

mahkamah syar’iyah adalah adanya penolakan oleh sebagian kantor KNL/KPKNL 

dengan alasan harus ada izin dari Pengadilan Agama.  

D. Akad Pembiayaan Murābaḥah Pada Perbankan Syariah 

1. Pengertian Murābaḥah 

Murābaḥah merupakan produk finansial yang dilakukan dengan bentuk 

transaksi jual beli (sale atau ba’i). Dalam buku Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu 

dan Bidayatul Mujtahid menjelaskan pengertian murābaḥahhadalah transaksi juallbeli 

dengannmenyebutkan hargaaawal dan ditambah dengan keuntunganntertentu.  

Murābaḥah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh 

perbankan syariah dalam kegiatan usahanya. Hal serupa juga dibenarkan oleh Maulana 

Taqi Usmani dalam tulisannya tentang Islamic finance yang mengemukakan bahwa; 

“Most of the Islamic banks and financial institutions are using Murābaḥah as 
an Islamic mode of financing, and most of their financing operation are based 
on Murābaḥah”.38 

Menurut Ashraf Usmani, murābaḥah merupakan jenis penjualan dimana 

penjual secara tegas menyebutkan biaya komoditas dari pemasok yang telah 

dikeluarkannya, dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan sebagian 

                                                           
38Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Cet. 

III; Jakarta, 2014), h. 190.   
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keuntungan dari komoditas dengan harga tunai/penangguhan, sebagaimana dalam 

pernyataannya bahwa:  

 “Murābaḥah is a particular kind of sale where the seller expressly mentions 
the cost of the sold commodity he has incurred, and sells it to another person 
by adding some profit of a commodity for cash/deferred price”.39 

Menurut Tarek al-Dinawy, murābaḥah merupakan suatu bentuk jual-beli yang 

berdasar pada rasa percaya (trust sale) karena pembeli harus memberikan kepercayaan 

pada pihak penjual bahwa penjual tersebut akan menyatakan harga harga jual yang 

sebenarnya (true cost). Setelah pembicaraan tentang harga barang yang sesungguhnya 

antara pihak penjual dan pembeli, yakni harga yang didapatkan dari pemasok, 

kemudian adanya kesepakatan antar para pihak mengenai besarnya keuntungan (profit 

margin) yang besarnya ditentukan baik berdasarkan persentase tertentu dari harga beli 

penjual maupun berdasarkan jumlah tertentu sesuai hasil yang disepakati kedua belah 

pihak. 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, murābaḥah ialah pembiayaan 

saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang 

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan 

barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi 

shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.40  

Murābaḥah yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan 

menambahkan keuntungan tertentu.41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

                                                           
39Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, h. 

193.  
40Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II, bab I, angka 6.   
41Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 

Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 3 (Depok: Gema Insani), h. 358.  
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Perbankan Syariah memberikan definisi tentang murābaḥah dalam Penjelasan Pasal 19 

ayat (1) huruf d, bahwa yang dimaksud dengan akad murābaḥah adalah akad 

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.42  

Penjelasan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut belum mengungkapkan 

secara jelas terkait mekanisme atau prosedur dari pembiayaan murābaḥah antar bank 

syariah dan nasabahnya, tetapi seakan-akan hanya perjanjian jual-beli produk yang 

dilakukan antara seorang pedagang biasa yang bukan merupakan lembaga keuangan 

kepada langganan pembelinya. Dari pengertian tersebut juga tidak menggambarkan 

adanya tiga pihak yang terlibat. Ungkapan Usmani dalam Meezan Bank’s Guide to 

Islamic Banking menggambarkan pada satu sisi terdapat hubungan hukum antara 

pemasok barang yang menjual barang kepada bank, dan di sisi lain terdapat hubungan 

hukum antara bank dan nasabah yang membeli barang itu dari bank. Jelas bahwa ada 

tiga pihak yang terlibat dan adanya dua perjanjian yang satu sama lain terpisah.     

Murābahah dari sisi historis menurut Marwal adalah sistem jual-beli yang 

dijiplak dari negara Persia (salah satu negara adidaya disaat itu) oleh masyarakat Arab 

Islam dalam aktivitas bisnis mereka pada abad pertama hijriah. Sementara menurut 

Abdurrahman munculnya murābahah sebagai bagian dari produk LKS digagas oleh 

Dr. Sami Hamud dalam disertasi doktoralnya tahun 1976 dengan judul Tathwīr al-

A’māl al-Mashrifiyah bimā Yattafiqu ma’a asy-Syarī’ah al-Islāmiyah, yang kemudian 

disebut murābahah li al-āmir bi asy-syirā’. Namun dalam praktiknya hanya disebut 

murābahah saja. Faktanya murābahah tersebut berbeda dengan murābahah yang 

dijelaskan para fukaha yang memaknai murābahah dari kata al-Murabahah yang 

                                                           
42Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Penjelasan Pasal 19, Ayat 1, Huruf d.  
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berasal dari bahasa Arab ar-ribhu yang berarti tambahan (keuntungan), adalah 

transaksi jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan yang diketahui. 

Murābahah yang digagas Hamud tersebut selanjutnya disebut sebagai murābahah 

kontemporer.43 Perkembangan murābahah yang pesat menimbulkan dua pertanyaan: 

Apakah aplikasinya saat ini alami ataukah dipaksakan? Maksud aplikasi alami disini 

bahwa murābahah diposisikan sebagai sifat asalnya dan dipraktikkan secara benar. 

Dan jika dipaksakan, hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi murābahah 

diimplementasikan tidak sebagaimana mestinya. Ada beberapa hal yang menjadikan 

praktik murābahah menjadi kurang syariah seperti yang disampaikan Kusmiyati, hal-

hal yang dinilai belum memenuhi persyaratan akad murabahah terdiri dari: pertama, 

murābahah digunakan untuk tambahan modal. Kedua, pembelian barang murābahah, 

dilakukan dengan cara mewakilkan kepada anggotanya. Ammar berpendapat bahwa 

implementasi murābahah pada LKS dilakukan dengan berbagai alasan: Pertama, 

karena kepercayaan dan kejujuran yang belum bisa dilakukan. Kedua, adalah alasan 

menyelamatkan dana umat agar aman. Sementara menurut Usmani alasan LKS 

menggunakan murābahah adalah: pertama, murābahah adalah suatu mekanisme 

investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan profit and loss sharing cukup 

memudahkan. Kedua, mark-up dalam murābahah dapat ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memperoleh keuntungan yang 

sebanding dengan keuntungan lembaga keuangan berbasis bunga yang menjadi saingan 

lembaga keuangan syariah. Ketiga, murābahah menjauhkan dari ketidakpastian yang 

ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem profit and loss sharing. Keempat, 

murābahah tidak memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mencampuri 

                                                           
43Lies Ernawati, dkk., “Keragaman Pemaknaan Murabahah”, Ekuitas: Jurnal 

Ekonomi dan Keuangan. https://ejournal.stiesia.ac.id (2 September 2022).  
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manajemen bisnis, karena bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam 

murābahah adalah hubungan hutang-piutang dagang. 

Kerancuan istilah murābahah sebagai akad pembiayaan berdampak pada 

hubungan bank dengan nasabah sebagai hubungan kreditur dan debitur yang 

menimbulkan konsekwensi hukum terjadinya prestasi berupa penyerahan sejumlah 

uang dari pihak debitur kepada pihak kreditur dengan konsekwensi adanya imbalan 

sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian. Perbedaan secara diametral ketika 

akad murabahah didefiniskan sebagai akad jual beli, maka konsekwensi hukum yang 

terjadi adalah pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu penjual menyerahkan barang dan 

pembeli menyerahkan uang. Model transaksi ini menimbulkan dampak pertukaran 

financial aset berupa uang dengan riil aset berupa barang. Karena itu, margin 

keuntungan yang diperoleh merupakan hasil akumulasi dari pengorbanan akan modal, 

resiko, dan kerja.44   

Para ahli ekonomi islam pada umumnya tidak menyarankan penggunaan 

murābaḥah sebagai pilihan pembiayaan, namun lebih menganjurkan penggunaan 

model pembiayaan berdasarkan profit/loss sharing seperti mudharabah dan 

musyarakah.45 Pada dewasa ini, metode murābaḥah yang digunakan dalam kegiatan 

perbankan syariah berbeda dengan konsep awal murābaḥah. Pada mulanya, 

murābaḥah murni merupakan transaksi jual beli dengan tambahan sebagai keuntungan 

yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Transaksi dengan konsep 

murābaḥah yang berlaku di perbankan syariah saat ini diakhiri dengan janji untuk 

                                                           
44Muammar Bakry dan Rahman Ambo Masse, “Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad 

Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar”, Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi 

Islam. http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/202 (21 Juli 2022) 
45Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, h. 

190.  

http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/202%20(21
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membeli atau diakhiri dengan permintaan pinjaman dari orang yang berminat untuk 

membeli barang. 

     Murābaḥah sendiri merupakan suatu produk atau jasa pembiayaan yang 

diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan syariah kepada nasabah yang memerlukan 

dan memesan suatu barang tertentu yang berdasar pada prisip syariah. Secara singkat, 

lembaga pembiayaan syariah memberikan layanan pembiayaan kepada nasabah 

dengan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut melakukan pembelian barang dari 

pemasok barang. Secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan 

pemasok ke tangan lembaga pembiayaan syariah, kemudian selanjutnya dari lembaga 

pembiayaan syariah barang itu dijual kepada nasabah. Diatas harga beli barang tersebut 

pihak lembaga pembiayaan syariah telah menambahkan keuntungan atau margin 

(mark-up). Keuntungan atau margin harus terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah 

pihak, yakni lembaga pembiayaan syariah dan nasabah pada awal pembicaraan 

sebelum keduanya membuat perjanjian atau akad. 

2. Landasan Bolehnya Murābaḥah 

Murābaḥah termasuk transaksi yang diperbolehkan oleh syariat. Dalil-dalil 

yang membolehkan murābaḥah adalah: 

a. Al-Qur’an 

Dalil dalam Al-Qur’an yang membolehkan murābaḥah adalah dalam: 

1) Surah al-Baqarah ayat 275:  
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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.”46 
 

2) Dalam Firman Allah QS.  an-nisaa’/ 4:29 

                            

                               

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

                                                           

46Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Cet.X; Bandung: PT. 

Mizan Bunaya Kreativa), h.  48. 
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Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”47  

 

b. Hadis 

Hadis Nabi Muhammad saw.: 

 اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ عَنْ أبَيِْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أنََّ رَسُوْلَ 

رواه البيهقي وابن ماجه وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنِِِّمَا الْبَيْعُ عَنْ ترََاضٍ، )

 وصححه ابن حبان(

 

Artinya: 

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi 

dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).48 

Hadis Nabi riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: 

  الْعرُْبَانِ فىِ الْبيَْعِ فَأحََلَّهُ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنِ أنََّهُ سُئِلَ رَ 

Artinya: 

“Rasulullah saw. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka 

beliau menghalalkannya.” (HR. ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam).49 

 

 

 

                                                           
47Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, h. 85.  

48Mardani, Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi (Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2021), h. 114-115.     
49Mardani, Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi, h. 115.  
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c. Fatwa-fatwa DSN-MUI 

Fatwa merupakan salah satu produk ijtihad yang dapat membantu menjawab 

persoalan kekinian dalam umat Islam. Fatwa adalah hasil pemikiran ulama atau ahli 

hukum Islam yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait 

dengan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam saat ini yang bersifat ikhtiari 

(pilihan).50 Beberapa fatwa DSN-MUI tentang murābaḥah perlu diperhatikan untuk 

memastikan keabsahan suatu transaksi murābaḥah, yakni diantaranya:51 

1) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah 

2) Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam 

Murābaḥah 

3)  Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam 

Murābaḥah 

4) Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan 

dalam Murābaḥah 

5) Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan 

Murābaḥah  

6) Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang 

Murābaḥah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar 

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

Tagihan Murābaḥah 

8) Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad 

Murābaḥah 

                                                           
50Rahman Ambo Masse, Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan 

Kontekstual, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), h. 33   
51Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, h. 195-200.  
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3. Syarat-Syarat Akad Murābaḥah 

Agar suatu akad murābaḥah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka 

perlu kiranya bagi setiap bank syariah atau unit usaha syariah dari suatu bank 

konvensional untuk memperhatikan beberapa syarat. Secara umum, penjual dalam hal 

ini ialah bank harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati spesifikasinya, bank (penjual) harus membeli barang yang diperlukan 

nasabah (pembeli) atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus bebas riba, pihak 

bank harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan.52 Apabila perbankan syariah atau unit usaha syariah 

dalam membuat akad syariah selalu memperhatikan syarat-syarat ini, maka tentu bank 

tersebut tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) 

huruf a, atau Pasal 25 huruf a. Seperti yang kita ketahui, Bank Syariah tidak boleh 

melakukan aktifitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti yang diatur 

dalam Undang-Undang Bank Syariah..  

a. Berlakunya Syarat-syarat Jual-Beli 

Segala syarat sah yang berlaku pada jual-beli juga berlaku bagi murābaḥah, 

karena murābaḥah merupakan produk pembiayaan unit usaha syariah atau pembiayaan 

perbankan syariah yang dilakukan dengan konsep transaksi jual-beli, yakni tukar 

menukar antara suatu barang dengan barang lain yang sama-sama memiliki nilai yang 

berdasar pada kesepakatan para pihak. Diantara syarat-syarat tersebut ialah: 

                                                           
52Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II, bab V, pasal 116.  
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1) Kesepakatan para pihak, akad murābaḥah hanya akan menjadi sah apabila 

adanya kebebasan dan kesepakatan dari keduabelah pihak (free and mutual 

consent). 

2) Penawaran dan penerimaan   

b. Syarat Para Pihak 

Dalam membuat suatu perjanjian untuk melakukan transaksi murābaḥah, 

haruslah memenuhi syarat-syarat para pihak. Orang yang melakukan transaksi 

murābaḥah haruslah cakap hukum. Artinya, seseorang itu dianggap mampu melakukan 

perbuatan hukum. Kecakapan hukum menurut jumhur ulama ialah orang yang telah 

balig dan berakal. Yang dianggap tidak cakap hukum ialah anak-anak, orang gila, 

hamba sahaya, dan orang buta.     

c. Akad Murābaḥah 

Akad merupakan hal yang sangat penting dalam muamalah, karena merupakan 

sebuah unsur yang menentukan keabsahan transaksi bagi kedua belah pihak yang 

mengikat dirinya dalam akad tersebut. Apabila ditemukan ada ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat dalam akad yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka akad tersebut 

akan menjadi batal.  Sebagaimana akad muamalah lainnya, dalam akad murābaḥah 

tidak diperkenankan adanya syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan berupa 

kewajiban untuk melakukan sesuatu yang dilarang menurut syariah   

Sebelum para pihak menandatangani akad murābaḥah, perlu adanya 

perundingan antara pihak bank dan nasabah yang dilakukan diawal mengenai segala 

ketentuan dan syarat yang berlaku dalam transaksi murābaḥah demi menciptakan rasa 

keadilan dan transparansi. Selain itu, wajib adanya perundingan oleh bank dan nasabah 

yang ditentukan di awal mengenai mark-up/margin yang akan menjadi keuntungan 
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bagi bank, juga perihal barang yang diperlukan oleh nasabah sebelum kedua pihak 

tersebut menandatangani akad murābaḥah.   

Transaksi yang sah menurut ketentuan syariah ialah apabila risiko transaksi 

tersebut menjadi tanggung jawab pemodal yang dalam hal ini adalah pihak bank sampai 

penguasaan atas barang itu telah beralih dari pihak bank kepada nasabah. Bank harus 

menandatangani dua perjanjian yang terpisah agar transaksi tersebut menjadi sah 

secara hukum. Perjanjian pertama yaitu perjanjian antara bank dan pemasok barang, 

kemudian perjanjian kedua yaitu antara bank dengan nasabah yang membutuhkan 

barang tersebut. Selain itu, pihak bank harus tetap bertanggung jawab dengan barang 

itu sampai barang itu telah benar-benar diserahkan oleh bank kepada nasabah sesuai 

dengan spesifikasi yang telah di tentukan dalam perjanjian. Penyerahan barang tidak 

wajib diserahkan sendiri oleh bank, selama hak kepemilikan atas barang tersebut telah 

berpindah tangan dari pemasok kepada bank, yang mana pemasok diberi kuasa dari 

bank untuk menjalankan instruksi bank berupa penyerahan barang ke alamat nasabah 

yang bersangkutan.  

Menurut prinsip syariah, terdapat dua transaksi jual-beli yang terpisah dalam 

transaksi murābaḥah, yakni didahului oleh transaksi pertama antara pemasok dan bank, 

kemudian antara bank dengan nasabah. Maka dari itu, agar tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah, maka transaksi dua kali terhadap barang yang sama tidak dapat 

dihindarkan. Karena, terdapat dua hubungan hukum, yakni hubungan hukum antara 

pemasok dengan bank dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Sama sekali 

tidak ada hubungan hukum antara nasabah dan pemasok. Dengan demikian, dalam 

transaksi murābaḥah tidak dapat disatukan dalam satu akad saja.  
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Menurut prinsip syariah, sebelum hak kepemilikan beralih dari pemasok kepada 

bank, maka pihak bank tidak berhak untuk menjual barang tersebut kepada nasabah. 

Dengan demikian, transaksi jual beli antara bank dengan pemasok harus terjadi lebih 

dahulu sebelum adanya transaksi antara bank dengan nasabah yang memerlukan 

barang itu. Dalam hal nasabah diberikan kuasa oleh bank untuk membeli barang yang 

diinginkan secara langsung kepada pemasok, status barang itu bukanlah barang milik 

nasabah melainkan milik bank karena nasabah sekedar diberi kuasa untuk dan atas 

nama bank membeli barang itu dari pemasok. Mengingat hal demikian, maka tidak 

mungkin untuk menyatukan kedua hubungan hukum yang terpisah dalam satu akad.      

d. Tujuan Murābaḥah 

Selain untuk tujuan membeli barang/komoditas sesuai keperluan nasabah, 

murābaḥah tidak dapat digunakan. Murābaḥah tidak semata-mata untuk pemberian 

pinjaman, karena murābaḥah mensyaratkan jual beli barang/komoditas secara jelas (a 

reallsale of commodities). Apabila bertujuan lain misalnya dana tersebut digunakan 

oleh nasabah untuk pembayaran gaji pegawainya, maka penggunaan dana murābaḥah 

tidak diperbolehkan. Tujuan murābaḥah murni untuk pembelian barang/komoditas 

yang diperlukan nasabah. 

e. Saat Terjadinya Jual-beli 

Murābaḥah tidak boleh digantungkan pada suatu syarat yang masih belum pasti 

terjadi. Misalnya apabila pada tanggal 20 April 2021 bank memberitahu kepada 

nasabah bahwa akan menjual bahan baku tripleks kepada nasabah pada tanggal 20 juni 

2021, maka jual-beli yang demikian batal karena dikaitkan pada suatu waktu yang 

masih akan datang. 
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f. Kehalalan Barang yang Diperjualbelikan 

Beberapa persyaratan harus dapat dipenuhi untuk sahnya murābaḥah, tidak 

semua barang dapat menjadi objek dari murābaḥah. Menurut syarat yang mendasar 

bahwa keabsahan murābaḥah adalah bahwa barang yang dibeli nasabah merupakan 

barang yang dibeli dari pihak ketiga. Barang tersebut juga harus jelas spesifikasinya, 

baik menyangkut jenis, kulitas, maupun kuantitasnya.53 Terkait spesifikasi barang yang 

akan diterima nasabah harus pula dijelaskan dan disepakati di awal sebelum melakukan 

penandatanganan akad murābaḥah dan harus pula tertera dalam akad murābaḥah. 

Apabila nasabah menemukan ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi yang ditelah 

disepakati dalam akad pada saat penyerahan barang yang dilakukan oleh bank kepada 

nasabah, maka nasabah mempunyai hak untuk menolak menerima barang tersebut dan 

tidak berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut. Barang yang dijual harus 

merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis. Apabila barang yang diperjanjikan 

tersebut bukanlah sebuah barang yang bernilai ekonomis, maka perjanjian jual-beli itu 

batal demi hukum. Kemudian barang tersebut tidak boleh bertujuan untuk sesuatu yang 

bertentangan dengan syariat Islam. 

g. Harga Barang 

Syarat bagi sahnya transaksi murābaḥah ialah harga barang yang akan dibeli 

telah memiliki kepastian dan kesepakatan di awal. Apabila harga barang tidak dapat 

dipastikan di awal, maka jual-beli murābaḥah tersebut menjadi batal. Jual-beli 

murābaḥah hanya dapat efektif apabila penjual/bank dapat memastikan berapa harga 

barang yang akan dijualnya. 

 

                                                           
53Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, h. 

208.  
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h. Uang Muka dalam Murābaḥah 

Bank dapat meminta uang muka atau urbun kepada nasabah untuk melakukan 

pembelian barang dari pemasok apabila bank dan nasabah bersepakat. Dalam ketentuan 

umum fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam 

murābaḥah menyebutkan bahwa dalam akad pembiayaan murābaḥah, apabila kedua 

belah pihak bersepakat, Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan untuk meminta 

uang muka kepada nasabah. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan 

kesepakatan. Apabila nasabah membatalkan akad murābaḥah, maka nasabah harus 

memberikan ganti rugi kepada Lembaga Keuangan Syariah dari uang muka tersebut. 

Namun jika jumlah uang muka tersebut lebih kecil dari kerugian, Lembaga Keuangan 

Syariah boleh meminta tambahan kepada nasabah. Dan apabila jumlah uang muka 

lebih besar dari jumlah kerugian, maka Lembaga Keuangan Syariah harus 

mengembalikan kelebihan uang muka tersebut kepada nasabah.   

i. Mark-up  

Harga jual bank yang disepakati adalah harga beli bank dari pemasok ditambah 

margin atau keuntungan dan biaya yang timbul dari proses pembelian barang oleh 

bank. Margin atau keuntungan itu harus disepakati di awal sebelum bank dan nasabah 

menandatangani akad murābaḥah. 

j. Biaya-biaya Bank 

Segala pengeluaran yang dilakukan bank untuk memperoleh barang tersebut 

dari pemasok hingga sampai ditangannya, seperti bea masuk, pengangkutan barang, 

dan lain-lain dimasukkan sebagai tambahan dalam cost price dan mark-up/margin ke 

atas biaya keseluruhan barang itu. Biaya yang dikeluarkan oleh bank selain dari 
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pengeluaran untuk memperoleh barang tersebut tidak dimasukkan kedalam harga jual 

barang oleh bank kepada nasabah, seperti biaya listrik, gaji pegawai, dan lain-lain. 

4. Praktik Akad Murābaḥah Dalam Perbankan Syariah 

Pada awal sejarahnya, murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan cara 

menginformasikan harga pokok dan mark-up yang disepakati penjual dan pembeli. 

Berdasarkan ijtihad sebagian ulama Islam kontemporer, murābaḥah kemudian 

mengalami transformasi menjadi salah satu instrumen pembiayaan, bahkan pada 

akhirnya menjadi akad yang paling banyak diimplementasikan Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS). Murābaḥah sebagai akad pembiayaan diizinkan, karena sistem bagi 

hasil yang sejak awal dirancang sebagai core product LKS ternyata mengalami banyak 

hambatan dalam wilayah praktis. Walau telah diizinkan, namun implementasi 

murabahah sebagai instrumen pembiayaan banyak menuai kritik. Kritik ini muncul, 

karena fakta empirik di lapangan, LKS “jarang” menerapkan murābaḥah secara 

syariah, hingga murābaḥah berubah menjadi sekedar pembiayaan berbasis mark up 

yang memiliki karakteristik memberikan keuntungan yang pasti dan ditetapkan di 

muka, yang tentu saja sangat mirip dengan keuntungan yang diberlakukan dalam 

sistem bunga, sistem yang sejak awal justru berniat dianulir oleh ekonomi syariah. 

Tidak ada aturan yang sama terkait model penerapan pada praktik pembiayaan 

murābaḥah perbankan syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah. Terdapat 

beberapa kategori pembiayaan murābaḥah yang diterapkan dalam praktik perbankan 

syariah, yang kesemuanya dibagi kedalam tiga kategori, yakni: 

a. Kategori Pertama 

Dalam pengaplikasian murābaḥah pada kategori pertama yakni kategori yang 

tetap berpegang pada aturan fikih muamalah. Pada kategori ini, bank membeli barang 
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dan melakukan akad terlebih dahulu kepada pemasok, kemudian bank menjual barang 

tersebut kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan perjanjian dengan harga perolehan 

ditambah keuntungan/margin. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai/cash, maupun 

secara tangguh berupa angsuran atau membayar sekaligus pada waktu tertentu. 

b. Kategori Kedua 

Kategori kedua ini mirip dengan kategori pertama, tetapi yang membedakan 

adalah perpindahan kepemilikan langsung dari pemasok kepada nasabah, kemudian 

pembayaran dilakukan dari bank langsung kepada pemasok. Nasabah menerima barang 

langsung dari pemasok setelah sebelumnya telah melakukan perjanjian murābaḥah 

dengan pihak bank. Mengenai pembelian, sama dengan kategori pertama yakni 

nasabah dapat membayar secara tunai/cash maupun secara tangguh berupa angsuran 

atau secara sekaligus pada waktu tertentu. 

Namun praktik ini rawan terjadi masalah dikemudian hari. Meskipun telah 

menandatangani perjanjian, tetapi kurang memiliki cukup bukti yang menguatkan 

bahwa nasabah pernah menerima uang sebagai pinjaman/utang dari bank. Untuk 

meminimalisir kejadian seperti itu, setelah kedua pihak setuju untuk mengikatkan diri 

dalam transaksi murābaḥah, maka bank akan melakukan pentransferan uang 

pembayaran barang ke rekening nasabah secara formalitas, lalu didebet dengan 

persetujuan nasabah untuk di transfer ke rekening pemasok.      

Akan tetapi, metode ini melanggar ketentuan syariah. Seperti yang telah 

dibahas sebelumnya bahwa jual-beli dengan akad murābaḥah diterapkan setelah 

barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi apabila bank dalam hal ini sebagai 

pembeli pertama tidak pernah menerima barang untuk dan atas namanya tetapi 

langsung atas nama nasabah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. 
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c. Kategori Ketiga 

Kategori ketiga ini yang paling banyak dipraktikkan dalam Lembaga Keuangan 

Syariah atau perbankan syariah. Setelah bernegosiasi dan menyebutkan segala 

persyaratan, bank melakukan perjanjian murābaḥah dengan nasabah dan saat 

bersamaan juga mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri sesuai barang yang 

diperlukannya. Nasabah menandatangani tanda terima dana setelah bank mengkredit 

dana ke rekening nasabah. Untuk terhindar dari klaim bahwa nasabah tidak pernah 

berutang dengan alasan tidak pernah menerima uang pinjaman dari bank, maka hal ini 

dapat menjadi dasar bagi bank apabila dikemudian hari terjadi permasalahan. 

Mengenai pembayaran, sama dengan kategori lainnya bahwa nasabah dapat membayar 

langsung secara tunai maupun secara tangguh, baik dengan angsuran atau secara 

sekaligus pada waktu tertentu. 
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E. Kerangka Konseptual 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) atau dalam istilah 

lain dikenal dengan penelitian kualitatif yaitu metode yang lebih menitikberatkan pada 

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah faktual dari pada melihat 

permasalahan secara generalisasi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berupaya 

melakukan pengamatan tentang sebuah fenomena perlawanan parate eksekusi jaminan 

hak tanggungan secara langsung dan spesifik terkait dengan judul yang penelitisangkat 

yaitu “Parate Eksekusi Terhadap Jaminan Akad Pembiayaan Murābaḥah (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama)” dengan menelaah kasus yang berkaitan terhadap putusan 

Pengadilan yang berkekuatan hukun tetap, dalam hal ini Putusan Nomor 

0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A, yang kemudian 

dilakukan Banding dengan Nomor Putusan 5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo dan Kasasi Nomor 

794 K/Ag/2018. Hal pokok yang dikaji adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada 

suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan 

isu hukum yang dihadapi.1 

 

 

                                                           
1Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

h. 138.  
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2. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam tesis ini guna 

melihat bentuk perlawanan dengan gugatan pelaksanaan Parate Eksekusi Terhadap 

Jaminan Akad Pembiayaan Murābaḥah. Lokasi penelitian ini tentunya pada salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang berwenang memeriksa, 

mengadili, serta memutuskan perkara-perkara ekonomi syariah yaitu Pengadilan 

Agama Gorontalo Kelas I A.  

Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas I A yang 

mengalami peningkatan kelas dari kelas I B menjadi Kelas I A berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 

tanggal 9 Pebruari 2017 dan berada di Ibu Kota Propinsi Gorontalo dengan alamat di 

Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 221 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah 

Kota Gorontalo.2 

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A memiliki 2 (dua) daerah yurisdiksi 

yaitu Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan dengan jumlah 

penduduk ± 190.492 jiwa dan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah 

pemeluknya ± 95,82%, dan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari 18 Kecamatan 

dan 166 Kelurahan/Desa dengan jumlah penduduk ± 160.118 jiwa, mayoritas 

penduduknya beragama Islam dengan jumlah pemeluknya ± 99,87%. Dan secara 

astronomis, Kota Gorontalo terletak di antara 00º28’17”_00º35’56” Lintang Utara dan 

122º59’44”_ 122º59’44” Bujur Timur.  

                                                           
2Taufiq Hasan Ngadi (56 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, 

Gorontalo, 30 September 2022.  
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Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo adalah Kota Gorontalo, 

Terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan, yaitu: 

a. Kecamatan Dunggigi 

b. Kecamatan Kota Barat 

c. Kecamatan Kota Selatan 

d. Kecamatan Kota Tengah 

e. Kecamatan Kota Timur 

f. Kecamatan Kota Utara 

g. Kecamatan Sipatana 

h. Kecamatan Dumbo Raya 

i. Kecamatan Hulontalangi 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan 

yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan dengan mengamati suatu 

kenyataan hukum atau aspek-aspek hukum antarhubungan sosial didalam masyarakat. 

Bahwa praktik permohonan pemeriksaan keabsahan kontrak/akad di Pengadilan 

Agama sangat dibutuhkan sebelum kreditur melaksanakan eksekusi jaminan hak 

tanggungan tetapi hal ini belum diatur secara tegas oleh Undang-Undang. Metode 

pendekatan ini diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi bahan-bahan 

non hukum yang mempunyai kaitan dengan objek permasalahan yang diteliti. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah: 
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1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer yaitu sumber data yang merupakan bahan-bahan pokok 

atau bahan yang diutamakan dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Pada 

penelitian ini yang menjadi bahan yang diutamakan adalah wawancara dengan para 

hakim, panitera dan pegawai-pegawai administrasi perkara di Pengadilan Agama 

Gorontalo untuk melihat praktik gugatan terkait parate eksekusi dalam lingkungan 

peradilan agama.  

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta penelitian ilmiah sebelumnya 

berupa tesis dan disertasi yang terkait dengan objek penelitian. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan objek penelitian, putusan pengadilan, dalam hal ini yaitu Putusan tingkat 

pertama Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, Putusan tingkat banding Nomor: 

5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, dan Putusan tingkat kasasi Nomor: 794 K/Ag/2018., dan akad 

pembiayaan murābahah nomor 17.   

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah 

perihal hukum berupa jurnal, buku atau kitab, disertasi, dan referensi-referensi yang 

relevan berkaitan dengan parate eksekusi jaminan hak tanggungan, praktik pemberian 

pembiayaan menggunakan akad murābahah pada perbankan syariah di Indonesia, 

maupun murābahah dalam Fiqh Mu’amalah. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder baik berupa kamus, ensiklopedia, 

majalah, ataupun surat kabar dalam bentuk cetak dan elektronik. Dalam hal ini penulis 

menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) elektronik, ensiklopedia Islam, 

majalah dan surat kabar elektronik.   

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan tesis ini yaitu 

meneliti secara langsung bagaimana parate eksekusi jaminan akad pembiayaan 

murābahah dengan mencari, memilih, mengumpulkan, serta mengolah data yang 

relevan dengan objek penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan peninjauan secara 

cermat pada lokasi penelitian menggunakan alat indra. Pada penelitian ini peneliti 

mengadakan pengamatan langsung ke lokasi sesuai objek penelitian yang dalam hal ini 

yaitu Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A guna meneliti kasus eksekusi jaminan 

hak tanggungan secara parate eksekusi yang digugat ke Pengadilan Agama.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab bersama narasumber yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau 

pendapatnya mengenai objek penelitian peneliti. Dalam wawancara ini, peneliti 

melakukan komunikasi secara langsung dengan menanyakan garis-garis besar 

permasalahan terkait objek penelitian kepada narasumber yang dalam hal ini yaitu 
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Hakim-hakim, Panitera, dan beberapa ASN yang bertugas pada bagian administrasi 

perkara di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan penyimpanan 

informasi berupa bukti dan keterangan seperti gambar, dokumen dan arsip yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo 

Kelas I A yakni mengumpulkan data-data terkait Pengadilan Agama Gorontalo itu 

sendiri, perkara ekonomi syariah, terkhusus mengenai kelengkapan data perkara dalam 

putusan nomor 0293/pdt.G/2017/PA.Gtlo baik berupa bukti-bukti surat, maupun 

berkas-berkas banding dan kasasi.      

4. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mencari 

teori-teori berupa literatur hukum dan karya ilmiah yang berhubungan dengan 

permasalahan parate eksekusi terhadap jaminan akad pembiayaan murābahah.  

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, perlu adanya peran instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian merupakan fasilitas atau alat yang digunakan dalam melakukan 

pengumpulan data agar diperoleh hasil yang sistematis, lengkap dan cermat. 

1. Peneliti 

Peneliti merupakan instrument paling penting dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, 

analisis dan penafsir data, yang pada akhirnya membuat kesimpulan atas temuannya. 
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Dalam menjaring data, peneliti bersikap sebaik mungkin sesuai kenyataan di lapangan 

sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang 

digunakan peneliti dalam berdialog langsung dengan subjek yang berhubungan dengan 

penelitian. Pedoman wawancara adalah peta bagi peneliti untuk tetap konsisten selaras 

dengan literatur agar mendapatkan hasil yang baik sesuai kebutuhan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan alat bantu dalam melakukan penelitian dengan 

mengabadikan objek yang diteliti sebagai bukti keabsahan data yang diperoleh baik 

berupa sumber tertulis, gambar atau foto yang kesemuanya memberikan informasi 

dalam proses penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya peneliti mengolah 

data-data tersebut dengan meneliti kelengkapan jawaban, kejelasan makna, 

keterbacaan tulisan serta kesesuaian dan relevansinya antara data yang satu dengan data 

lainnya. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dilakukan proses reduksi, display dan 

verfikasi dengan cara mengecek dokumen yang tidak berkaitan dengan penelitian 

dikesampingkan. Sedangkan isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian akan di 

triangulasi teknik dengan melakukan konfiirmasi data melalui wawancara dengan 

informan, yaitu para Hakim, Panitera, serta pegawai administrasi perkara Pengadilan 

Agama Gorontalo Kemudian peneliti melakukan pengelompokkan data baik yang 

bersumber dari wawancara dengan beberapa Hakim, Panitera, serta pegawai 

administrasi perkara Pengadilan Agama Gorontalo, pencatatan dan segala dokumen 
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terkait perkara yang menjadi objek penelitian. Semua data ditelaah secara mendalam, 

lalu digolongkan sesuai kebutuhan agar memberikan informasi yang objektif serta 

lebih mudah dipahami. Selanjutnya membuat kesimpulan atas proses pengolahan data. 

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen dibahas secara 

mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang 

diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, 

dependability, dan confirmability. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. 

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, ialah: 

1. Credibility (Kredibilitas) 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan 

sebagai sebuah karya ilmiah 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun 

sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data 

penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Setelah dicek 

kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan 

atau benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. 
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b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian 

data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, 

sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara 

membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen 

terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. 

2. Dependability 

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila 

penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan 

memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang 

independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang 

dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika 

bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber 

data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada 

pembuatan laporan hasil pengamatan. 

3. Confirmability 

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh 

lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak 

berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi 
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sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo 

1. Duduk Perkara 

a. Subjek Hukum 

1) Andi Jahja, usia 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis 

kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, memiliki pendidikan terakhir SD, 

beralamat di Jl. K.H. Adam Zakaria, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan 

Kota Utara, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

2) PT. Bank Mega Syari’ah Pusat, dalam hal ini PT. Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo, beralamat di Jl. Raja Eyato Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota 

Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. 

3) Pemerintah RI Pusat terkhusus Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN 

SULUTENGGOMALUT, dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, beralamat di Jl. Achmad Nadjamudin Nomor 

7 Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.  

4) Yasril M. Noer, beralamat di Jl. Percetakan Negara VI Nomor 17 RT/RW 

008/003 Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadia Jakarta 

Pusat DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 

III. 

5) Badan Pertanahan (BPN) Pusat terkhusus Kepala Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Propinsi Gorontalo, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional 
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Kota Gorontalo. Jl. Kalengkongan Nomor: 18 Kota Gorontalo, disebut Turut 

Tergugat. 

b. Barang Jaminan 

Pada tanggal 5 Oktober 2012 tepatnya hari Jum’at, Penggugat dan Tergugat I 

telah menandatangani Akad Pembiayaan Murābahah pukul 10.00 WITA dihadapan 

Gunawan Budiarto, S.H., selaku Notaris di Gorontalo. Sebagai jaminan agar Tergugat 

I memperoleh hak nya, Penggugat memberikan agunan berupa satu bidang tanah 

dengan luas 396 m2 serta bangunan rumah yang berada diatasnya sesuai dengan 

Sertifikat Hak Milik Nomor: 663/WongaditiiTimur atas nama Aisa Djafar yang berada 

di Jalan K.H. Adam Zakaria, Kecamatan Wonggaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, 

Kota Gorontalo.  

c. Jangka Waktu 

Semua kewajiban atau hutang dari sisa harga jual yang harus dibayar harus 

dibayar kembali sepenuhnya melalui angsuran oleh Penggugat sebagai Debitur kepada 

Tergugat I selaku Kreditur dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan atau 5 tahun, 

yang angsurannya sebesar Rp. 6.670.000 (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu 

Rupiah) per bulan. 

d. Keterangan Penggugat (Pokok Gugatan) 

1) Tergugat I dan Penggugat telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit pada 

tanggal 27 Januari 2012 yang merupakan Perikatan Perjanjian Kredit serta 

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (Kreditur dan Debitur). 

2) Penggugat menjaminkan satu bidang tanah dengan luas 396 m2 sesuai dengan 

Sertifikat Hak Milik Nomor: 663/WongaditiiTimur atas nama Aisa Djafar 
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beserta bangunan rumah diatasnya yang berada di Jalan KH Adam Zakaria, 

Kecamatan Wonggaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. 

3) Pinjaman pertama Penggugat sebesar Rp. 201.000.000 (dua ratus satu juta 

rupiah), jangka waktu pinjaman 3 tahun yang diangsur per bulan kurang lebih 

sebesar Rp. 7.593.334 (Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga 

Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). 

4) Dalam sembilan bulan kemudian, Tergugat I membujuk Penggugat untuk 

menambah pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 penggugat langsung setuju 

setelah mendengar tawaran tersebut.  

5) Namun, saat itu kontrak yang diberikan hanya Rp. 250.000.000 (Dua Ratus 

Lima Puluh Juta Rupiah) untuk jangka waktu lima tahun, angsuran per bulan 

sebesar Rp. 6.670.000 (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). 

6) Dengan diberikannya pinjaman tersebut penggugat menolak, tetapi tergugat I 

tetap memaksa untuk mengambil dulu pinjaman sebesar Rp. 250.000.000. Dari 

pinjaman uang sebesar Rp. 250 juta yang diterima penggugat saat itu hanya Rp. 

80.500.000 (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pasca dikurangi 

biaya administrasi dan juga sisa hutang pertama. sehingga untuk 

mempertahankan usaha penggugat tidak cukup yang saat itu sedang dalam 

keadaan krisis. 

7) Karena pinjaman yang diperoleh tidak dapat menopang atau memulihkan usaha 

penggugat, maka penggugat kesulitan membayar cicilan kepada Tergugat I 

yang setiap bulannya sebesar Rp. 6.670.000 (Enam Juta Enam Ratus Tujuh 

Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan akhirnya penggugat gagal usahanya dan 

mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kepada Tergugat I yang setiap 
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bulannya sebesar Rp. 6.670.000 (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu 

Rupiah) per bulan. Selama kesulitan tersebut, Tergugat I tidak pernah 

memberikan solusi yang menyelamatkan penggugat. 

8) Dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta 

Rupiah), penggugat telah melakukan 15 kali angsuran. Namun karena 

Penggugat mengalami kegagalan usaha, pembayaran pengembalian pinjaman 

menjadi tertunda atau macet. 

9) Atas keterlambatan tersebut, Penggugat mendapat teguran/somasi dari 

Tergugat I, namun Penggugat tetap berusaha untuk melunasi hutangnya. Tiba-

tiba sekitar bulan Maret 2016 penggugat dikejutkan dengan surat 

pemberitahuan, bahwa jaminan penggugat akan dilelang pada hari Selasa, 22 

Maret 2016. 

10) Permohonan lelang diajukan oleh Zulkifly Mohamad Rifai selaku PIC lelang di 

PT. Bank Mega Syariah KCP Gorontalo. 

11) Harga pasar jaminan Penggugat adalah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta 

Rupiah) dan oleh Tergugat I barang jaminan Penggugat dijual dengan harga 

yang sangat murah dibawah harga pasar yaitu hanya Rp. 221.000.000 (dua ratus 

dua puluh satu juta rupiah). Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I sewenang-

wenang dengan tidak menentukan harga lelang dengan baik dan sesuai dengan 

harga pasar. 

12) Salah satu syarat untuk menjual lelang adalah harus ada penilaian harga resmi 

dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). 
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13) Secara operasional penanganan terkait penyelamatan kredit bermasalah dapat 

ditempuh melalui beberapa cara tetapi tergugat I sama sekali belum melakukan 

upaya win-win solution tersebut. 

14) Berdasarkan Surat Kuasa No.157/ROM-SBY/LLG/14 yang diberikan oleh 

Hamzah Icsan Nasution dan Muhammad Arthur Khan masing-masing selaku 

Regional Head dan Regional Operation Manager pada jabatannya masing-

masing mewakili Direksi PT. Bank Mega Syariah. 

15) Kuasa menjual lelang diberikan kepada Muh Idrus Sade dan Jemi Salihi untuk 

menjual lelang ke KPKNL Surabaya, namun ternyata dalam kutipan lelang 

Nomor: 315/2016 yang menjual lelang hanya Zulkifly Mohamad Rifai dan 

hanya dijual di lelang KPKNL Gorontalo. 

16) Perbuatan Tergugat II yang tetap melelang barang jaminan Penggugat 

merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada keadilan 

(rechtvaarding) dan tidak ada kepatutan (redelijk) serta tidak sesuai dengan 

undang-undang (rechtmating). 

Dari pokok gugatan tersebut diatas, penggugat mengemukakan bahwa terhadap 

Penggugat dan Tergugat I telah terjadi dua tahap perjanjian kredit dengan akad 

murābahah, yakni tahap pertama pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 

201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah) kemudian tahap kedua pada tanggal 5 Oktober 

2012 sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Dari pinjaman tahap pertama, 

Penggugat telah membayar biaya angsuran sebesar Rp. 7.593.334 per bulan selama 8 

bulan dengan total pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 60.746.672 (enam puluh juta 

tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). 
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Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa pinjaman tahap kedua yang 

sebelumnya dijanjikan dengan total pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 namun yang 

diperjanjikan dalam akad hanya sebesar Rp. 250.000.000. Setelah dipotong sisa hutang 

pertama dan biaya administrasi pembuatan akad, maka total yang diterima Penggugat 

hanya sebesar Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari 

total uang yang diterima Penggugat tersebut tidak cukup untuk menopang usahanya 

yang saat itu sedang dalam keadaan krisis. Penggugat mengalami kesulitan dalam 

membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 6.670.000 selama 5 tahun, sehingga angsuran 

tersebut macet. Tanpa adanya solusi lain, Tergugat I menjual jaminan melalui lelang 

yang diselenggarakan oleh Tergugat II dan dibeli oleh Tergugat III sebagai pemenang 

lelang. Penggugat telah membayar angsuran pembiayaan tahap kedua sebanyak 15 kali, 

yang jika dihitung sekitar Rp. 100.050.000 (seratus juta lima puluh ribu rupiah).  

Namun dalil Penggugat tersebut diatas tidak dihiraukan atau tidak disinggung 

sama sekali dalam jawaban Tergugat I, sehingga seakan-akan Tergugat I membenarkan 

dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi dua kali akad murābahah antara 

Penggugat dan Tergugat I. Akan tetapi majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat 

tidak terbukti karena pernyataan tersebut tidak termuat dalam akad murābahah nomor 

17 yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 2012. Demikian halnya dengan total pinjaman 

yang diperoleh Penggugat sebesar Rp. 80.500.000 harus dinyatakan tidak terbukti. 

Penulis menilai hal ini sangat disayangkan karena Penggugat kekurangan alat bukti 

untuk menguatkan dalilnya. Penggugat tidak menyertakan bukti akad pembiayaan 

murābahah tahap pertama yang dibuat pada tanggal 27 Januari 2012 dan juga setelah 

Penulis meneliti lebih lanjut terkait bukti yang diajukan oleh Penggugat dihadapan 

sidang Pengadilan Agama Gorontalo berupa fotokopi buku tabungan mitra dengan 
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nomor rekening 200271837-1 atas nama Andi Jahja (Penggugat) terlihat bahwa tulisan 

dalam buku tabungan tersebut sangat kabur atau tidak jelas sehingga tidak dapat 

menguatkan dalil Penggugat.      

Adapun petitum Penggugat pada intinya ialah: 

1) Menghukum tergugat I dan Turut tergugat I atau siapa saja kecuali penggugat, 

supaya menunda sita eksekusi/eksekusi pengosongan atau untuk menguasai dan 

menempati sebidang tanah seluas 396 m2 sesuai sertifikat Nomor 

663/Wonggaditi atas nama Aisa Djafar yang terletak dikelurahan wonggaditi 

kecamatan kota timur kota gorontalo selama proses perkara a quo berlangsung 

atau belum inkracht Van Gewisde. 

2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

3) Menyatakan secara hukum bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan 

perbuatan melawan hukum karena telah bersama-sama melelang sebidang 

tanah seluas 396 m2 sesuai sertifikat No 663/Wonggaditi atas nama Aisa Djafar 

yang terletak dikelurahan Wonggaditi Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 

secara tidak sah atau tanpa berdasarkan hukum.  

4) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelelangan terhadap sebidang 

tanah seluas 396 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Wonggaditi 

berikut bangunan rumah yang terletak Diatasnya atas nama Aisa Djafar yang 

terletak di kelurahan Wonggaditi kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. 

5) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian 

Materiil dan Immateriil yang dialami Para Penggugat secara tunai, langsung 

dan seketika setelah putusan dibacakan 
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6) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang 

paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari apabila 

alai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap 

7) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun 

ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukuman lainnya dari Para 

Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij vorrad). 

8) Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh 

terhadap putusan ini. 

9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini. 

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berhubungan langsung 

dengan proses pinjaman kredit dalam akad murābahah nomor 17 adalah bukti P. 1 

berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa 

Djafar berikut bangunan yang terletak di atasnya, terletak dijalan KH. Adam Zakaria 

Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sementara 

Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang berhubungan langsung dengan proses 

pinjaman kredit dalam akad murābahah nomor 17 adalah bukti T I. 1 berupa fotokopi 

akad pembiayaan murābahah nomor 17, bukti T I. 2 yaitu sertifikat hak milik nomor 

663/Wongkaditi Timur tanggal 8 Nopember 2000 jo. surat ukur nomor 

39/Wongkaditi/2000 tanggal 1 November 2000 seluas 396m² atas nama Aisa Djafar, 

bukti T I. 3 berupa fotokopi sertifikat hak tanggungan nomor 1495/2014 tanggal 30 

Oktober 2014 jo. akta pemberian hak tanggungan nomor 314/tahun 2014, bukti T. 4 

berupa fotokopi serah terima jaminan tanah dan bangunan nomor 0282/BSTJ-
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30306/2012 tanggal 5 Oktober 2012, bukti T I. 5a, 5b dan 5c berupa fotokopi surat 

teguran pertama, kedua dan ketiga. 

Tergugat I memberikan jawaban terhadap pokok yang membenarkan adanya 

akad murābahah nomor 17 antara Penggugat dan Tergugat I namun penggugat telah 

mengalami cedera janji sehingga Tergugat I dengan terpaksa menjual hak tanggungan 

tersebut melalui lelang. Tergugat II menyatakan dalam jawaban tertulisnya bahwa 

proses lelang atas hak tanggungan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan 

sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga Tergugat II 

menolak gugatan dari Penggugat. Tergugat III memberikan jawaban tertulis yang 

menyatakan penolakan terhadap gugatan dari Penggugat karena Tergugat III adalah 

pemenang lelang yang sah dan objek tersebut menjadi miliknya.  

2. Pertimbangan Hukum 

a. Penetapan Pengadilan tentang Kompetensi Absolut 

Dalam jawabannya, Tergugat III mengatakan bahwa perkara ini seharusnya 

diadili di Pengadilan Negeri Gorontalo. Walaupun Tergugat III tidak menuliskan 

eksepsi secara tertulis, tetapi dari jawabannya, bisa dipahami bahwa hal tersebut 

menyangkut kewenangan mengadili. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Gorontalo memutuskan eksepsi tersebut dalam putusan akhir. 

Menurut pedoman tugas dan administrasi peradilan agama (buku II), 

tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan absolut (eksepsi kompetensi absolut) dapat 

diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan harus diputuskan bersama-sama 
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dengan perkara utama.1 Majelis hakim menganggap bahwa petunjuk ini lebih efektif 

apabila dibanding lebih awal dijawab dengan putusan sela, karena logika hukumnya 

adalah eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan setiap kali sidang selama perkara 

belum diputus. Oleh karena itu, apabila tangkisan tersebut diputuskan dengan putusan 

sela, ada kemungkinan Tergugat untuk mengajukan tangkisan tersebut lagi, meskipun 

sudah dijawab dengan putusan sela, karena perkara masih berjalan. Adapun yang 

disebutkan dalam pasal 160 R.Bg, bahwa:  

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak 

menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan 

mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya 

tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena 

jabatannya”.  

Pasal yang dimaksud tidak memberikan petunjuk bahwa eksepsi absolut harus 

dijawab dengan putusan sela. Oleh karena itu, majelis hakim sepakat untuk menjawab 

eksepsi Tergugat III melalui putusan akhir tanpa harus mempertimbangkan tanggapan 

dari penggugat terhadap eksepsi tersebut. Majelis hakim akan langsung 

mempertimbangkan secara yuridis terhadap eksepsi tersebut. 

Berpedoman pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan 

Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

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

bidang:2 

                                                           
1Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Perkara Peradilan Agama, h. 88.  
2Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Kedua Terhadap 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49.  
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1) perkawinan 

2) waris 

3) wasiat 

4) hibah 

5) wakaf 

6) zakat 

7) infak 

8) shodaqah dan 

9) ekonomi syari’ah. 

Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan ekonomi 

syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 

syari’ah antara lain meliputi:  

1) bank syari’ah 

2) lembaga keuangan mikro syari’ah 

3) asuransi syari’ah 

4) reasuransi syari’ah 

5) reksa dana syari’ah 

6) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah 

7) sekuritas syari’ah 

8) pembiayaan syari’ah 

9) pegadaian syari’ah 

10) dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan 
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11) bisnis syari’ah 

Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam 

lingkungan peradilan agama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 Undang-undang 

nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, juga putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor: 93/PUU-X/2012 tentang permohonan uji materil pasal 55 ayat (2) Undang-

Undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam amar putusan menyatakan penjelasan pasal 55 ayat 2 tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis 

hakim menolak eksepsi Tergugat III.  

Majelis hakim mempertimbangkan klausul dalam akad pembiayaan murābahah 

nomor 17 tersebut dalam pasal 17 tentang “Penyelesaian Perselisihan” pada garis datar 

(-) 3 (tiga) menyebutkan:  

“Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak 

mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji 

serta mengikat diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui 

Pengadilan Negeri Gorontalo”. 

Menurut klausul yang dimaksud, sebagaimana dalam petunjuk Mahkamah 

Agung yang tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama halaman 170 huruf (c), Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah 

dalam memeriksa sengketa ekonomi syari'ah harus mempelajari akad (transaksi) yang 

dibuat oleh para pihak. Jika dalam akad tersebut terdapat klausul yang menyatakan 

bahwa bila terjadi sengketa akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari’ah Nasional 

(Basyarnas), maka secara ex officio Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus 

menyatakan bahwa mereka tidak berwenang. Karena dalam akad murabahah nomor 
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17 tercantum klausul pengadilan dan bukan badan arbitrasi syari’ah nasional, maka 

perkara ini tepat dan benar diadili di Pengadilan Agama Gorontalo. 

b. Penetapan Sah Tidaknya Perjanjian 

Alat bukti P.1 dan alat bukti T I. 1 hingga T I. 5 membuktikan adanya proses 

akad murābahah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak perlu dianalisa 

kualitas pembuktian mereka. Penggugat dan Tergugat I sama-sama telah mengikat diri 

dalam akad tersebut, sehingga kedua belah pihak harus mengakui dan patuh terhadap 

akad murābahah nomor 17. Namun, yang paling penting adalah mengkaji dan 

menganalisa akad murābahah nomor 17 untuk memastikan bahwa akad tersebut 

dilakukan dan dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip ekonomi syari’ah.  

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, akad 

murābahah harus dibuat dengan mengacu pada standar normatif tersebut. Majelis 

hakim memperhatikan akad pembiayaan murābahah nomor 17 dalam kaitannya 

dengan nilai normatif, seperti yang diatur dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari’ah yang menjelaskan bahwa rukun akad terdiri dari: 

1) pihak-pihak yang berakad 

2) objek akad 

3) tujuan akad 

4) kesepakatan. 

Adapun pasal 23, 24, dan 25 menjelaskan rukun akad yang meliputi pihak-pihak 

yang berakad, harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan. Objek 

akad adalah amwal atau jasa yang diizinkan oleh syari’ah dan dibutuhkan oleh kedua 
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belah pihak. Tujuan dari akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

mengembangkan usaha kedua belah pihak yang mengadakan akad. 

Nilai normatif seperti yang disebutkan di atas, sudah sesuai dengan yang diatur 

dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-

MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murābahah. Oleh karena itu, pada intinya transaksi 

ekonomi syari’ah tidak hanya memikirkan keuntungan semata-mata, tetapi juga 

memperhatikan prinsip saling membantu dan memenuhi antara nasabah dan kreditur, 

yaitu ta’awun dalam menjalankan roda ekonomi syari’ah. 

Nilai normatif yang disebutkan sebelumnya sesuai dengan apa yang diatur 

dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-

MUI/IX/2017 mengenai akad jual beli murābahah, yang berarti bahwa transaksi 

ekonomi syari’ah tidak selalu berkaitan dengan keuntungan saja, melainkan juga 

mencakup membantu satu sama lain seperti prinsip ta’awun. Namun, mengenai akad 

nomor 17 yang dibuat oleh Notaris Gunawan Budiarto, SH pada tanggal 5 Oktober 

2012, meskipun memenuhi nilai normatif sebagaimana dijelaskan, namun dalam hal 

subjek hukum yaitu Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur (Bank 

Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) dalam melaksanakan akad, terdapat kasus dimana 

Penggugat telah melanggar janji dan Tergugat I tidak sepenuhnya melakukan apa yang 

diatur dalam akad.  

Dalam pasal 8 tentang Cendera Janji pada akad pembiayaan murābahah (pada 

garis datar (-) 6 menyebutkan Nasabah melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian 

pembiayaan lainnya yang telah atau nantinya akan dibuat oleh dan diantara Bank dan 

Nasabah berikut dengan segenap perubahan (addendum), penambahan, perpanjangan 
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dan pembaharuan dari padanya. Hal ini tidak dijalankan oleh pihak Tergugat I (Bank 

Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) sehingga Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo) dinilai telah lalai dalam menjalankan akadnya, yang seharusnya saat 

Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) mengetahui adanya cidera janji 

turut mencari solusi atas ketidak mampuan Penggugat dalam mengangsur cicilan 

tersebut dengan menggunakan klausul pasal tersebut yaitu pihak Tergugat I (Bank 

Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) melakukan addendum agar Penggugat selaku 

nasabah dapat melanjutkan cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk 

melelang hak tanggungan. 

Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo) telah lalai dalam menjalankan salah satu unsur dalam akad murābahah 

nomor 17, yaitu tidak melakukan addendum terkait ketidakmampuan Penggugat 

sebagai nasabah untuk membayar kembali hutangnya, dengan demikian maka dihukum 

Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) untuk melaksanakan addendum 

terhadap sisa hutang Penggugat sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 

48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah dan Fatwa 

Dewan Syari’ah Nasional nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli 

Murābahah. 

c. Pembuktian Wanprestasi 

Karena Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) telah dikenai 

hukuman melakukan addendum atas sisa hutang dari Penggugat, maka bukti Tergugat 

I, yaitu bukti T I. 6 sampai bukti T I. 9, tidak perlu diperhitungkan lagi karena berkaitan 

dengan proses lelang. Jika Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) telah 
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melakukan addendum terhadap sisa hutang Penggugat dan kemudian Penggugat 

melanggar janjinya, maka itulah saat Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo) memiliki kekuatan untuk melaksanakan lelang atas hak tanggungan. Maka 

saat itulah Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) dinyatakan melakukan 

tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. 

Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di atas, dan hubungannya dengan 

eksepsi Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) tentang kekurangan 

subjek hukum, yaitu tidak melibatkan notaris Gunawan Budiarto, SH, eksepsi tersebut 

tidak memiliki dasar hukum karena Penggugat tidak meminta agar akad murābahah 

nomor 17 dibatalkan oleh pengadilan agama.  

Karena Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) dikenai hukuman 

untuk menjadwalkan ulang sisa hutang Penggugat melalui addendum, maka Tergugat 

I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) harus membuat akad baru, yaitu akad 

addendum murābahah. Konsekuensi hukum ini berdampak pada Tergugat II (Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo) sebagai pejabat yang berwenang 

mengadakan lelang. 

Konsekuensi hukum yang dimaksud adalah bahwa pelelangan yang dilakukan 

oleh Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo) 

dinyatakan batal demi hukum meskipun dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Ini karena akad murābahah nomor 17 adalah inti dalam sengketa ekonomi 

syari’ah, dan jika ada perubahan dalam akad, seperti yang terjadi dalam perkara ini, 

maka pelelangan juga akan berubah dan dinyatakan batal demi hukum. 
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Karena lelang yang dilakukan oleh Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Gorontalo) dinyatakan batal demi hukum, maka bukti-bukti yang 

diajukan oleh Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo) 

tidak perlu dipertimbangkan lagi. Konsekwensi yuridis atas batal demi hukum lelang 

yang dilakukan oleh Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Gorontalo) maka Tergugat III dan Turut tergugat harus mematuhi pada putusan ini. 

Penulis menganggap, meskipun majelis hakim memerintahkan untuk 

melakukan penjadwalan kembali tagihan terhadap sisa hutang Penggugat sehingga 

harus membuat akad baru, tetapi pada hakikatnya majelis hakim Pengadilan Agama 

Gorontalo yang memeriksa perkara a quo menerima akad murābahah nomor 17 yang 

dibuat tanggal 5 Oktober 2012. Bahwa majelis hakim hanya fokus terhadap solusi bagi 

Penggugat yang mengalami kesusahan dalam membayar tagihan hutang. Tetapi tidak 

berfokus pada akad murābahah nomor 17 yang tidak memenuhi rukun akad bahwa 

objek akad belum sepenuhnya menjadi milik bank. Dalam hal ini Bank Mega Syariah 

Gorontalo hanya berperan sebagai pemberi pinjaman uang, dan memberikan kuasa 

kepada Nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan kepada pemasok. 

Artinya bank sebenarnya tidak sedang menjual bahan bangunan atau barang apapun 

kepada si pembeli/nasabah, tetapi bank hanyalah meminjamkan uang kepada calon 

pembeli. Barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik bank, sementara 

keuntungan dari barang yang akan ditransaksikan sudah ditetapkan. Dalam hal ini bank 

berfungsi sebagai penjual sementara bank pada saat itu tidak memiliki barang yang 

dijual kepada nasabah, sehingga transaksi ini tidak memenuhi rukun akad. Tidak 

terpenuhinya salah satu rukun akad menyebabkan akad menjadi batal (tidak sah). 
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d. Dalil Hukum 

Eksepsi tergugat I tentang paremtoire exception atau dikenal dengan eksepsi 

daluwarsa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dasar hukum terhadap 

paremtoire exception berpedoman pada pasal 1967 sampai dengan pasal 1970 KUH 

Perdata yang menjelaskan tentang klasifikasi tenggang waktu, yaitu: 

1) Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut pasal 1967 

KUH Perdata, gugur setelah lewat 30 tahun. 

2) Tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh 

menurut pasal 1968 KUH Perdata, gugur setelah lewat 1 tahun. 

3) Tuntutan para dokter, pengusaha sekolah berasrama berdasarkan pasal 1969 

KHU Perdata, gugur setelah lewat 2 tahun. 

4) Tuntutan para advokat dan notaris menurut pasal 1970 KUH Perdata gugur 

setelah lewat 2 tahun. 

Berdasarkan aturan tersebut di atas, maka perkara ini tidak masuk dalam 

kategori pasal 1967 sampai dengan pasal 1970 KUH Perdata, sehingga paremtoire 

exception yang diajukan oleh Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan 

ditolak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan 

terhadap gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk diterima sebagian dan 

menolak sebagian, halmana telah terpenuhi pasal 124 ayat (2) dan (3) Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syari’ah jo. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 48/DSN-

MUI/II/2005. Berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg maka secara tanggung renteng 

biaya perkara ini, dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III. 
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Terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, maka 

berpedoman pada yurisprudensi nomor: 394K/PDT/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang 

menyatakan bahwa sita jaminan atas hak tanggungan tidak diperbolehkan dan oleh 

karena Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) telah dihukum untuk 

melakukan addendum sehingga status objek sengketa tersebut dalam keadaan hak 

tanggungan yang harus berada dalam penguasaan Tergugat I (Bank Mega Syari’ah 

Cabang Gorontalo). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penggugat 

untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tidak beralasan hukum dan harus 

dinyatakan ditolak, meskipun penolakan ini tanpa harus melalui putusan sela. 

Ruang lingkup addendum merupakan salah satu solusi untuk memenuhi prinsip 

syari’ah dalam akad murābahah dan inilah yang dimaksud dengan prinsip ta’awun 

(tolong menolong) sekaligus memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk 

memenuhi kewajibannya. Memperhatikan petunjuk al-qur’an surah al-Baqarah ayat 

280 dan surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:  

                        

    

Terjemahnya: 

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 

sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 

itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 

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

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan 
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Kembali Tagihan Murabahah, menyebutkan Lembaga Keuangan Syariah boleh 

melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang 

tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah 

disepakati, dengan ketentuan: 

1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa 

2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil 

3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak. 

Disamping ayat al-qur’an dan fatwa Dewan Syari’ah Nasional tersebut dalam 

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

Syaukani, juz I hal. 411, menyebutkan: 

“Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu 

itu wajib pula hukumnya”. 

Dalam kaidah ushul fiqh lain yang ada hubungannya dengan pokok perkara ini 

adalah sebagai tersebut dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ 

Fiqh al-Syafi’iyyah, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi halaman 

276 menyebutkan: 

 “Keputusan/kebijakan/tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus 

memperhatikan mashlahat”. 

Adapun maksud dalam kaidah ushul fiqh tersebut di atas adalah kewajiban 

Penggugat untuk membayar angsuran kreditnya tidak terlaksana, maka wajib 

hukumnya addendum dilaksanakan dan maksud kaidah ushul fiqh yang berikutnya 

adalah pemegang otoritas adalah Tergugat I (Bank Mega Sayari’ah Cabang Gorontalo) 

yaitu harus memperhatikan kemaslahatan nasabah. Terhadap dalil nash alqur’an dan 
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kaidah ushul fiqh tersebut di atas, diambil alih oleh majelis hakim untuk menjadi bagian 

yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini. 

Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam menyelesaikan perkara ekonomi 

syariah merujuk kepada sumber-sumber hukum materil maupun formil baik dalam 

hukum positif maupun hukum islam, yakni: 

a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

c) RBg (Reglement voor de Buitengewesten) dan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) 

d) Yurisprudensi 

e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

f) al-Qur'an dan Hadis 

g) Kitab-kitab Fikih populer 

3. Amar Putusan 

Majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo setelah mengingat dan 

memperhatikan hukum syara’ yang berkiatan dengan perkara ini, mengadili: 

a. Dalam Eksepsi 

Menolak eksepsi tergugat III. 

b. Dalam Pokok Perkara 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 

2) Menyatakan Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) telah lalai 

menjalankan diktum pada pasal 8 (delapan) tentang cedera janji pada akad 
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pembiayaan murābahah nomor 17 yang dibuat dihadapan notaris Gunawan 

Budiarto, S.H pada tanggal 5 Oktober 2012   

3) Menghukum Tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) untuk 

melaksanakan addendum terhadap sisa hutang Penggugat (Andi Jahja) dengan 

berpedoman pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 48/DSN-

MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah dan Fatwa 

Dewan Syari’ah Nasional nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual 

Beli Murābahah 

4) Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II (Kantor Pelayanan 

Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo atas objek hak tanggungan 

berupa sertifikat hak milik nomor 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar 

berikut bangunan yang terletak di atasnya, terletak dijalan KH. Adam Zakaria 

Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, 

sebagaimana tersebut dalam risalah lelang nomor 315/2016 tanggal 27 Juni 

2016 adalah batal demi hukum 

5) Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 314/Tahun 2014 yang 

dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gunawan Budiarto, S.H 

pada tanggal 13 Oktober 2014 memiliki kekuatan hukum mengikat 

6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya 

7) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng 

membayar biaya ini sejumlah Rp. 1.806.000 (satu juta delapan ratus enam ribu 

rupiah). 
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4. Analisis Penulis 

Pengadilan merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi 

suatu kontrak atau klausul dalam suatu kontrak jika kontrak atau klausul dalam kontrak 

menempatkan pihak dalam posisi yang tidak berimbang atau proporsional. Fungsi 

korektif Hakim dapat berupa membatalkan suatu klausul atau memperbaiki klausul 

tertentu sesuai dengan maksud mewujudkan keseimbangan dan proporsionalitas para 

pihak dalam kontrak.  

Lembaga Peradilan adalah lembaga yang diberikan tanggung jawab yang berat 

untuk berlakunya keadilan di tengah masyarakat, sehingga ia diberi kewenangan yang 

luas untuk meneliti dan mengoreksi ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam 

kontrak yang menyebabkan suatu prestasi dalam kontrak tidak harus dilaksanakan bila 

melanggar rasa keadilan. Oleh karena itu kontrak atau perjanjian dapat dibatasi oleh 

prinsip-prinsip proporsionalitas, kepatutan, dan keadilan. Maka menurut peneliti, tidak 

tepat bila majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo hanya menghukum Tergugat I 

(Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) untuk melaksanakan addendum sisa utang 

Penggugat (Andi Jahja) dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 

nomorr48/DSN-MUI/II/2005 tentanggPenjadwalan KembaliiTagihan Murābahah dan 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomorr111/DSN-MUI/IX/2017ttentang Akad Jual 

Beli Murābahah melainkan perlu menyatakan dengan tegas bahwa Akad Pembiayaan 

Murābahah Nomor 17 batal demi hukum.   

Perjanjian harus menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti perjanjian 

mengaruniakan kebebasan bagi para pihak untuk membuat kesepakatan serta 

memahami seluruh isi dalam suatu perjanjian yang dibuat. Kontrak baku dalam akad 
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pembiayaan murābahah pada perkara ini mengandung ketidakadilan yang 

memberatkan salah satu pihak. Berdasarkan pendapat para ulama, rukun jual beli harus 

terpenuhi beberapa unsur, diantaranya ialah: dua orang yang melakukan transaksi 

(‘aaqidain), sesuatu yang di transaksikan (ma’qud ‘alaih), dan Shighoh Akad.3 

Tentang ketentuan hukum akad, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur pada Buku II 

tentang Akad pada Pasal 22 menyatakan bahwa rukun akad rukun akad terdiri atas:4 

a. Pihak-pihak yang berakad 

b. Objek akad 

c. Tujuan pokok akad 

d. Kesepakatan 

 Rukun Akad merupakan elemen penting yang membentuk suatu perbuatan 

hukum, dan keabsahannya dipengaruhi oleh keberadaan rukun tersebut.5 Pada perkara 

a quo dalam akad murābahah Nomor 17 objek akad tidak jelas. Dalam perjanjian jual-

beli, isi dan tujuan kausanya ialah satu pihak menghendaki hak milik suatu barang, 

sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.  

Realita murābahah yang terjadi Bank Mega Syariah Gorontalo tidak 

melakukan transaksi dengan pihak pemasok. Artinya bank sebenarnya tidak sedang 

menjual bahan bangunan atau barang apapun kepada si pembeli, tetapi hanya 

                                                           
3Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 

Mazhab. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 3.  
4Mahkmah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab II, Pasal 22.  
5Sukarno Nyo, “Sahnya Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah (UU 21 Tahun 2008)”. Lex 

Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25846 (19 Januari 2022). 
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meminjamkan uang kepada calon pembeli, karena yang diserahkan kepada si calon 

pembeli hanyalah uang. Jadi laba yang diperoleh pihak bank sebesar Rp. 150.000.000 

tersebut hakikatnya adalah riba nasi’ah tambahan yang diambil oleh pihak pemberi 

hutang (kreditur) dari orang yang berhutang (debitur). 

Dasar hukum dalam muamalat tidak hanya didasarkan pada hasil akan tetapi 

pada bagaimana prosesnya dan siapa perantaranya. Proses dan perantaranya dalam 

murābahah adalah jual beli yang sah dan barang benar-benar dimiliki oleh bank. Pihak 

bank benar-benar melalukan pembelian barang dengan jual beli yang sah dan nyata. 

Seperti halnya pedagang pada umumnya, membeli untuk dijual kepada pihak lain, 

adalah hak seorang penjual untuk mengambil keuntungan dan menjual kembali dengan 

cara tunai, tunda atau dicicil.  

Selanjutnya mengenai tujuan akad dalam akad pembiayaan murābahah Nomor 

17 tidak jelas. Pengertian murābaḥah yaitu menjual barang sesuai dengan harga 

pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu.6 Praktik yang dilakukan Bank 

Mega Syariah Gorontalo jelas merupakan transaksi pinjam meminjam, bukan jual-beli. 

Pemahaman antara Bank dan nasabah pada kasus ini adalah yang terpenting pihak 

nasabah sanggup membayar angsuran yang telah disepakati di awal, sehingga akad 

tersebut seolah berubah menjadi pinjaman uang. Dan sangat memungkinkan bagi 

nasabah untuk menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan lain. Sedangkan di dalam 

Bank Syari’ah tujuan penggunaan dana sangatlah penting karena menentukan 

penggunaan akad yang sesuai dengan kajian fiqh muamalah. Kejelasan objek 

perjanjian merupakan bagian dari syarat atau unsur objektif dalam suatu perjanjian.  

                                                           
6Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 

Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 3, h. 358.  
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Sekalipun dalam pasal 1338 KUHPerdata diatur tentang itikad baik,7 namun 

itikad baik ini semata-mata ditujukan pada pelaksanaan perjanjian, bukan pada saat 

pembuatan perjanjian, padahal justru pada saat menjelang ditutupnya perjanjian 

merupakan tahapan yang sangat menentukan apakah perjanjian itu dibuat secara adil 

atau tidak, yakni adanya keseimbangan antara kedua belah pihak dalam membuat 

perjanjian untuk menghindari penyalahgunaan keadaan terhadap salah satu pihak.8 

Para Hakim Pengadilan yang mengadili dan memutuskan perkara perjanjian yang 

diduga keras mengandung unsur penyalahgunaan keadaan harus secara cermat dan 

cerdas menafsirkan secara luas arti kebebasan berkontrak kaitannya dengan sepakat 

atau perizinan dalam perjanjian atau dengan cara mengkonstruksi hukum melalui 

penggalian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ada empat 

syarat sahnya perjanjian, yaitu:9 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 

b. Kecakapan mereka yang membuat kontrak 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal.  

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjek 

pembuat kontrak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena 

menyangkut objek kontrak. Apabila dalam kontrak tidak memenuhi syarat subjektif 

                                                           
7Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga, Bagian 3, Pasal 

1338.  
8Marilang, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 241.  
9Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga, Bagian 2, Pasal 

1320.  
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maka akibat hukumnya kontrak itu dapat dibatalkan. Namun apabila dalam kontrak 

tidak memenuhi syarat objektif, maka kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum, 

artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Syarat sahnya perjanjian 

bagian ketiga ialah suatu pokok persoalan tertentu, dalam arti lain bahwa objek 

perjanjiannya harus jelas. Ketentuan pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa 

hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian.10 Suatu perjanjian seharusnya berisi pokok/objek tertentu agar dapat 

dilaksanakan. Hakim akan berusaha sebisanya untuk mencari tau apa pokok atau objek 

dari suatu perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan. Namun apabila sampai 

tidak dapat sama sekali ditentukan pokok (objek) perjanjian itu, maka perjanjian itu 

menjadi batal.  

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian yang sah antara 

lain apabila mengenai suatu sebab/kausa yang halal yakni tidak dilarang oleh undang-

undang. Kata kausa bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat 

perjanjian, melainkan mengacu pada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya 

dalam perjanjian jual-beli, isi dan tujuan kausanya ialah satu pihak menghendaki hak 

milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Berdasarkan pasal 

1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab (sebab yang dilarang 

undang-undang) atau sebab yang palsu tidak mempunyai kekuatan hukum.11 

Seyogianya perjanjian jual-beli dan perjanjian pinjam meminjam dipisahkan agar 

mempunyai tujuan yang jelas. Antara nasabah dan pihak bank mengadakan perjanjian 

                                                           
10Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga, Bagian 2, Pasal 

1332.  
11Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga, Bagian 2, Pasal 

1335.  



104 
 

 

pinjam meminjam, kemudian antara Nasabah dan Pemasok mengadakan perjanjian 

jual-beli. Apabila tidak demikian, seyogianya bank memilih moda pembiayaan lain 

yang banyak tersedia dalam industri perbankan syariah.    

Salah satu fungsi pokok perbankan syariah adalah bertindak sebagai investor 

melalui mekanisme pembiayaan dengan skema akad jual beli murābahah, salam dan 

istisna’, dan mekanisme investasi modal dengan skema akad mudarabah dan 

musyarakah. Namun yang menjadi diskursus adalah penggunaan istilah pembiayaan 

dalam akad murābahah, sebagaimana tertuang dalam definisi akad murābahah pada 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu sebagai 

akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.12 

Definisi yang berbeda dipaparkan dalam fatwa DSN-MUI tentang murābahah, yaitu 

sebagai menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Kerancuan istilah murābahah sebagai akad pembiayaan berdampak pada 

hubungan bank dengan nasabah sebagai hubungan kreditur dan debitur yang 

menimbulkan konsekwensi hukum terjadinya prestasi berupa penyerahan sejumlah 

uang dari pihak debitur kepada pihak kreditur dengan konsekwensi adanya imbalan 

sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian. Perbedaan secara diametral ketika 

akad murābahah didefiniskan sebagai akad jual beli, maka konsekwensi hukum yang 

terjadi adalah pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu penjual menyerahkan barang dan 

                                                           
12Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

Bab I.   
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pembeli menyerahkan uang. Model transaksi ini menimbulkan dampak pertukaran 

financial aset berupa uang dengan riil aset berupa barang.13 

Tanpa mekanisme jual beli yang sah dalam sistem murābahah, maka perbankan 

syariah masih tetap seperti umumnya perbankan konvensional yang hubungan antara 

pihak bank dan nasabah adalah hubungan kreditur dan debitur.14 Sedangkan pengertian   

Murābaḥah yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan 

menambahkan keuntungan tertentu.15 Dalam buku Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu 

dan Bidayatul Mujtahid menjelaskan pengertian murābaḥahhadalah transaksi juallbeli 

dengannmenyebutkan hargaaawal dan ditambah dengan keuntunganntertentu.16 Peran 

Bank Mega Syariah Gorontalo dalam akad murābahah dapat digambarkan lebih tepat 

dengan istilah pemberi pinjaman bukan penjual. Bank syariah tidak memegang barang, 

tidak pula mengambil resiko atasnya. Kerja bank syariah hampir semuanya terkait 

dengan penanganan dokumen-dokumen. Kontrak penjualan dinilai hanya sekedar 

formalitas. Murābaḥah berubah menjadi sekedar pembiayaan berbasis mark up yang 

memiliki karakteristik memberikan keuntungan yang pasti dan ditetapkan di muka, 

yang tentu saja sangat mirip dengan keuntungan yang diberlakukan dalam sistem 

bunga, sistem yang sejak awal justru berniat dianulir oleh ekonomi syariah. Praktik 

murābahah merupakan tipu-daya untuk pinjam-meminjam uang dengan tambahan 

bunga (riba). Menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), riba secara teknis didefinisikan 

                                                           
13Muammar Bakry dan Rahman Ambo Masse, “Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad 

Transaksi Murābahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar”, Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi 

Islam, h. 9. 
14Abdul Atsar dan Azid Izuddin, “Implementation of Fiqh Based on the Maslahah in Murabahah 

Financing in Sharia Banking”, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 18, No. 1 

(20 Januari 2023), h. 119-136.   
15Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 

Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 3, h. 358.  
16Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Bidayatul 

Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jilid 3.   
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sebagai pengambilan tambahan yang batil dari harta pokok atau modal baik dalam 

utang piutang ataupun jual beli.17 Batil dalam hal ini berarti perbuatan yang tidak adil 

atau menerima keadaan tidak adil. Dengan adanya pengambilan tambahan yang batil, 

akan menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi antar pelaku. Oleh karena 

itu, inti dari pelarangan riba adalah untuk memerangi keadaan yang tidak adil dan 

memastikan adanya keadilan dalam perekonomian. 

Selain itu, Bank Mega Syariah Gorontalo dalam menentukan tingkat marjin 

cenderung masih menggunakan jangka waktu pembayaran dan tingkat suku bunga 

pasar sebagai acuan menentukan keuntungan seperti penentuan bunga kredit pada bank 

konvensional. Marjin yang dimintakan kepada nasabah akumulasinya lebih besar dari 

harga pokok pembiayaan, sehingga terkesan Bank Mega Syariah Gorontalo masih 

berdasarkan pada konsep time value of money yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam 

perbankan syariah. Bank Mega Syariah Gorontalo tidak menerapkan murābahah 

secara syariah, murābahah berubah menjadi sekedar pembiayaan berbasis mark-up 

yang memiliki karakteristik memberikan keuntungan yang pasti dan ditetapkan di 

muka, yang tentu saja sangat mirip dengan keuntungan yang diberlakukan dalam 

sistem bunga, sistem yang sejak awal justru berniat ditiadakan oleh ekonomi syariah. 

Murābahah sebagai salah satu bentuk jual beli, merupakan bagian yang tidak bisa 

dilepaskan dari keuntungan, di mana salah satu yang menjadi pembeda antara 

murābahah dengan bentuk jual beli lainnya adalah ketentuan pengambilan keuntungan 

yang transparan dalam praktik jual beli. Dalam pengambilan keuntungan tersebut 

besarnya keuntungan yang diharapkan harus jelas dan transparan, dengan menyatakan 

                                                           
17Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, 

1981, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid, Beirut, Dar al-Ma’rifah, Juz 2, h. 128.  
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harga perolehan, biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diharapkan. Sehingga 

keuntungan tersebut merupakan lebih bersifat margin atau sesuatu yang disepakati 

bukan dalam bentuk mark-up tambahan yang lebih dekat pada bentuk pendzaliman, 

ditentukan sepihak tanpa analisis yang rasional. Sebagaimana perkara ini dalam Akad 

Pembiayaan Murābahah Nomor 17 secara keseluruhan tidak menguraikan dengan jelas 

biaya yang timbul dalam pengadaan pembiayaan ini, melaikan hanya menyebutkan: 

“Harga Jual Bank sebagaimana dimaksud tidak termasuk biaya-biaya yang 

timbul sehubungan dengan pembuatan Akad ini, seperti biaya Notaris, materi, 

dan lain-lain sejenisnya dibebankan sepenuhnya kepada Nasabah”. 

Dalam pengambilan keuntungan tersebut besarnya keuntungan yang 

diharapkan harus jelas dan transparan, dengan menyatakan harga perolehan, biaya yang 

dikeluarkan dan keuntungan yang diharapkan. Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo 

tidak menyebutkan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akad 

yang ternyata setelah ditambah dengan pemotongan biaya tambahan tersebut yang 

diterima Penggugat hanya tersisa Rp. 80.500.000, dan total riil uang yang diterima 

Penggugat tidak tertuang dalam akad. Yang tertera dalam akad hanya pernyataan 

bahwa Nasabah secara sah berutang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). 

Maka tidak mengherankan jika Penggugat merasa adanya tindakan dzalim atau tipu 

muslihat yang dilakukan Tergugat (Bank Mega Syariah Gorontalo), sebagaimana 

dalam gugatan Penggugat disebutkan: 

“Bahwa dengan pemberian pinjaman tersebut penggugat menolak, akan tetapi 

tergugat I tetap memaksakan untuk mengambil dulu pinjaman Rp. 250.000.000 

tersebut. Dari pinjaman Rp. 250 juta tersebut, yang di terima oleh penggugat 

pada waktu itu tinggal Rp. 80.500.000 (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu 

Rupiah) setelah di potong sisa hutang pertama dan biaya administrasi, sehingga 

tidak cukup untuk menopang usaha penggugat yang pada waktu itu dalam 

keadaan krisis”. 
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Suatu kata sepakat dianggap tidak ada atau perjanjian mengandung cacat 

hukum apabila terjadi penipuan. Dalam pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas 

menyebutkan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal 

penipuan, gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak Bank Mega Syariah 

Gorontalo/Tergugat kepada Nasabah/Penggugat. Perbuatan tersebut dapat dikaitkan 

dengan penipuan karena mengandung unsur dengan niat atau maksud agar pihak lain 

(Nasabah) menandatangani perjanjian.     

Perbankan syariah merupakan industri bisnis dan jasa yang melibatkan berbagai 

kepentingan dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang berinteraksi di 

dalamnya. Oleh karena itu, perjanjian yang dibangun harus bersifat mengikat untuk 

menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ada 

beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli murābahah yaitu: 

1) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga 

perolehan/pembelian). Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad, dan 

ini merupakan salah satu syarat sah murābahah. 

2) Adanya keharusan menjelaskan keuntungan (ribh) yang diambil penjual karena 

keuntungan merupakan bagian dari harga (tsaman). Sementara keharusan 

mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya. 

3) Jual beli murābahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak 

kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan 

risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan 

yang timbul dari akad yang sah. 

4) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak 

sah, maka tidak boleh jual beli secara murābahah (antara pembeli pertama yang 
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menjadi penjual kedua dengan pembeli murābahah), karena murābahah adalah 

jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan. 

Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, dalam ekonomi 

Islam tidak diizinkan untuk menetapkan biaya administrasi yang tidak jelas 

penggunaannya. Secara umum, biaya administrasi diartikan sebagai biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor. Ada beberapa jenis 

biaya administrasi, seperti biaya administrasi untuk penarikan uang tunai dan kartu 

kredit, biaya administrasi untuk tabungan/formulir, biaya administrasi untuk 

pembiayaan/pinjaman, dan biaya administrasi untuk jasa pengiriman/transfer. Namun, 

tidak banyak nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya 

memberikan informasi mengenai total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh 

nasabah tanpa memberikan rincian. Oleh karena itu, keterbukaan dalam 

menginformasikan rincian biaya administrasi adalah hal penting dalam rangka 

keterbukaan yang terkait dengan perasaan saling ridha, karena biaya administrasi 

tersebut dibebankan kepada nasabah. Evaluasi yuridis-syar’i terhadap pengukuran 

biaya administrasi pembiayaan menyatakan bahwa terdapat indikasi riba nasi’ah dalam 

pembiayaan.18 

Seyogianya perjanjian jual-beli dan perjanjian pinjam meminjam dipisahkan 

agar mempunyai tujuan yang jelas. Antara nasabah dan pihak bank mengadakan 

perjanjian pinjam meminjam, kemudian antara Nasabah dan Pemasok mengadakan 

perjanjian jual-beli. Apabila tidak demikian, seyogianya bank memilih moda 

                                                           
18Mufti Afif, Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, 

Masyarakat Dan Ekonomi (Cakrawala, Vol. XI, No. 1) 

https://www.neliti.com/id/publications/58602/celah-riba-pada-perbankan-syariah-serta-

konsekwensinya-terhadap-individu-masyara (20 September 2022).   
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pembiayaan lain yang banyak tersedia dalam industri perbankan syariah. Penulis 

menilai praktik seperti ini merupakan sebuah modus dari Bank Mega Syariah Cabang 

Gorontalo untuk memakan harta Nasabah.  Pihak Bank mengetahui bahwa Nasabah 

berada dalam posisi kebergantungan. Dalam hal ini Nasabah memerlukan dana untuk 

keberlangsungan usahanya yang menyebabkan perbuatan hukum itu terjadi, meskipun 

seharusnya dimengerti oleh Nasabah bahwa dirinya dalam posisi dirugikan. Hal ini 

merupakan sebuah penyalahgunaan keadaan.19 Perjanjian harus menganut asas 

kebebasan berkontrak yang berarti perjanjian mengaruniakan kebebasan bagi para 

pihak untuk membuat kesepakatan serta memahami seluruh isi dalam suatu perjanjian 

yang dibuat. Kontrak baku dalam akad pembiayaan murābahah pada perkara ini 

mengandung ketidakadilan yang memberatkan salah satu pihak. Ketidakseimbangan 

posisi tawar para pihak dalam kontrak baku ini seharusnya diperlukan intervensi 

pemerintah lewat peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah 

posisi tawarnya agar tidak dirugikan oleh pihak yang mempunyai otoritas lebih tinggi. 

Selain itu, luput dalam pemeriksaan hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang 

menurut penulis penting untuk dipertimbangkan mengenai isi akad pembiayaan 

murābahah nomor 17 pasal 8 tentang cidera janjiibagian kesatu yang menyatakan: 

“Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk 

membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini 

lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah 

melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu 

bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk 

hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 

KUHPer”.  

                                                           
19Marilang, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, h. 240.   



111 
 

 

Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tentang kewajiban Kreditur yang 

Debiturnya mengalami cidera janji (wanprestasi) diwajibkan untuk mengirim somasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata merupakan ketentuan yang 

tidak dapat disimpangi atau disimpangkan dengan membuat klausul dalam perjanjian 

di antara mereka untuk Kreditur dibebaskan dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata 

tersebut. Dalam hukum perdata, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut 

merupakan hukum yang memaksa (dwingend recht). Patokan untuk menentukan 

apakah suatu ketentuan dalam hukum perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata 

adalah hukum pelengkap (aanvullend recht) dan hukum yang memaksa (dwingend 

recht) terletak pada sifat ketentuan tersebut. Suatu pasal dalam KUH Perdata 

merupakan ketentuan yang memaksa (dwingend recht) adalah apabila ketentuan 

tersebut bertujuan menjaga: 

a. Ketertiban umum 

b. Kesusilaan  

c. Kepatutan 

Termasuk ketertiban umum adalah kepastian hukum. Termasuk di dalam 

kepatutan adalah keadilan dan kemanfaatan. Artinya, “sesuatu yang tidak adil” adalah 

“sesuatu yang tidak patut”. Tetapi “sesuatu yang tidak patut” tidak hanya terbatas 

berupa “sesuatu yang tidak adil”. Dengan kata lain, “sesuatu yang tidak patut” lebih 

luas daripada “sesuatu yang tidak adil”. Termasuk “sesuatu yang tidak patut” adalah 

“sesuatu yang merugikan”.  

Berkenaan dengan kriteria tersebut di atas, apabila Pasal 1238 KUH Perdata 

tersebut di atas disimpangi atau disimpangkan dalam perjanjian di antara Kreditur dan 
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Debitur, maka akan timbul keadaan yang tidak adil, merugikan, dan atau berat sebelah 

bagi Debitur. Sebaliknya penghapusan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut dapat 

memberikan peluang bagi Kreditur untuk dapat berbuat sewenang-wenang terhadap 

Debitur, termasuk melakukan “perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting) yang 

dilarang oleh undang-undang.  

Dengan demikian, klausul dalam perjanjian yang menghapus kewajiban 

Kreditur untuk tunduk pada Pasal 1238 KUH Perdata merupakan klausul yang 

bertentangan dengan undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian tersebut 

merupakan perjanjian yang tidak sah karena mengandung sebab yang terlarang, yaitu 

sebab yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1337 

KUH Perdata yang menentukan: 

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau 

bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” 

Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata 

perjanjian yang dibuat dengan sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Sebagaimana diketahui Pasal 1335 KUH Perdata menentukan: 

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu 

atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. 

Kemudian dilihat dari hukum acara, penulis tidak sependapat dengan 

pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang menangani perkara a 

quo yang menganggap eksepsiitentang kewenangan kompetensi absolut bisa diputus 

bersama-sama dengan pokok perkara, sebab sesuaiddengan maksuddpasal 149 ayat 2 

RBg seharusnyaaeksepsi mengenai kewenangan tersebuttharus segera ditindaklanjuti 

dengan menjatuhkan putusan sela sebelum meneruskan pemeriksaan pokok perkara. 
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Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu hakim Pengadilan Agama Gorontalo 

yang menyatakan bahwa:20 

“Melihat akad dalam perkara a quo yaitu akad pembiayaan murābahah maka 

benar Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena 

termasuk dalam kategori sengketa ekonomi syariah, namun eksepsi mengenai 

kompetensi absolut harus segera ditindaklanjuti apakah menolak atau 

mengabulkan denganmmenjatuhkan putusan sela sebelummmeneruskan 

pemeriksaan pokok perkara”.   

 Sejalan dengan hukum acara diatas, juga terdapat doktrin hukum oleh pakar 

hukum acara perdata di Indonesia yang menegaskan terkait wajibnya Pengadilan untuk 

terlebih dahulu memeriksa, mengadili, dan memutus suatu eksepsi kompetensi absolut 

perihal kewenangan mengadili. Diantaranya yaitu: 

a. M. Yahya Harahap, mengatakan bahwa apabila tergugat mengajukan eksepsi 

kompetensi absolut,21 pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk: 

1) Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut 

2) Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum 

pemeriksaan pokok perkara 

3) Berarti apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan 

Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relative 

4) Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara 

5) Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu 

6) Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok 

perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang 

                                                           
20Syarifuddin Muhammad (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, 

Gorontalo, 30 September 2022.   
21M. YahyaaHarahap, Hukum AcaraaPerdata tertang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktianidan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 426. 
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bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan 

putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.  

b. Prof. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kalau suatu perkara diajukan 

kepada hakim yang secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, 

maka hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara ex officio untuk 

memeriksanya, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat 

tentang ketidakwenangnya itu.22 

c. Prof. Soepomo, S.H., menyatakan bahwa terhadap eksepsi tidak berkuasanya 

hakim itu, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri.23 

Selain itu, penulis menilai hakim Pengadilan Agama Gorontalo tidak dapat 

membedakan frasa “batal demi hukum” dengan frasa “dapat dibatalkan”. Hakim 

Pengadilan Agama menggunakan frasa “batal demi hukum” padahal jika dilihat dalam 

pertimbangan hukumnya, alasan penggunaan frasa tersebut karena Bank Mega Syariah 

Gorontalo lalai dalam menjalankan salah satu klausul akad murābahah nomor 17 yakni 

unsur kesepakatan dalam syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa apabila suatu perjanjian melanggar unsur subjektif maka perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan. Begitu pula dengan lelang. Lelang dapat dikatakan batal 

demi hukum jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atau melanggar prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lelang. Contohnya, jika 

terdapat manipulasi dalam proses lelang, pemalsuan dokumen, atau penerimaan uang 

dari pihak tertentu untuk mempengaruhi hasil lelang, maka lelang tersebut dapat 

dikatakan batal demi hukum. Sedangkan lelang dikatakan dapat dibatalkan jika 

                                                           
22Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 

1999) h. 65.  
23Soepomo, Hukum AcaraiPerdata Pengadilan Negeri (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000) h. 49.   
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terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam proses lelang yang mempengaruhi hasil 

lelang, misalnya kesalahan dalam penentuan harga tawaran, kesalahan dalam 

pengumuman hasil lelang, atau masalah teknis lainnya. Perlu diingat bahwa batal demi 

hukum dan pembatalan lelang berbeda. Batal demi hukum berarti lelang tersebut tidak 

sah secara hukum sejak awal, sedangkan pembatalan lelang berarti lelang yang 

sebelumnya sah dan memiliki hasil, tetapi kemudian dibatalkan karena adanya 

kekeliruan atau kesalahan. Meskipun demikian, penulis bertetap bahwa akad 

murābahah nomor 17 batal demi hukum dengan alasan akad tersebut tidak memenuhi 

unsur objektif dalam syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan juga tidak sesuai dengan kajian fiqh muamalah. 

B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor: 5/Pdt.G//2018/PTA.Gtlo 

1. Duduk Perkara 

a. Para Pihak 

1) PT. Bank Mega Syari’ah Pusat Cq. PT. Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo, 

beralamat di Jl. Raja Eyato Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota 

Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: Teguh 

Syafantoro, Hismy Fallian, Subhan, Salman Arief, Greta Santismara, Mohamad 

Dahniar Umar, Zulkifli M. Rifai, semua para karyawan Perseroan berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus Nomor:045/DIR/BMS/17 tanggal 9 Mei 2017, semula 

sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I/Turut Terbanding I. 

2) Pemerintah RI Pusat Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN SULUTENGGOMALUT cq. 

Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, Jl. 
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Achmad Nadjamuddin Nomor: 7 Kota Gorontalo, semula sebagai Tergugat II 

sekarang Pembanding II/Turut Terbanding II. 

3) Yasril M. Noer, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Percetakan Negara VI Nomor 

17 RT/RW 008/003 Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta 

Pusat DKI Jakarta, semula sebagai Tergugat III sekarang disebut sebagai 

Pembanding III. 

4) Andi Jahja, usia 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pendidikan 

terakhir SD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di 

Jl. K.H. Adam Zakaria Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, 

Kota Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama Husain Zain, 

S.H., Jesman Husain, S.H., R. Mas MH Agus Rugianto, S.H., semula disebut 

sebagai Penggugat, sekarang Terbanding. 

5) Badan Pertanahan (BPN) Pusat cq. Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Provinsi Gorontalo cq. Badan Pertanahan Kota Gorontalo, Jl. 

Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo, semula Turut Tergugat sekarang 

disebut Turut Terbanding IV. 

b. Barang Jaminan 

Pembanding III berpendapat bahwa ia pemilik Hak Milik Nomor 

663/Wongkaditi Timur yang sah, karena memperoleh Sertifikat Hak Milik tersebut 

melalui proses lelang eksekusi yang sah dari Pembanding I melalui Pembanding II. 

Namun, menurut Pembanding III, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak 

mempertimbangkan fakta bahwa dia adalah pemilik sah dari Hak Milik tersebut, serta 

mengabaikan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
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Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pembanding III berpendapat bahwa ketentuan-

ketentuan tersebut harus diperhatikan secara menyeluruh dalam membuat 

pertimbangan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemenang 

lelang dan perbankan di seluruh Indonesia.  

Sementara itu, Terbanding dalam kontra memori banding berpendapat bahwa 

alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan Pembanding III 

sebagai pemilik yang sah atas hak milik nomor 663/Wonggaditi Timur adalah tidak 

berdasar secara hukum. Oleh karena itu, semua argumen yang diajukan oleh 

Pembanding III harus ditolak atau minimal tidak diperhitungkan karena Pembanding 

III memperoleh jaminan hak milik dari Pembanding I melalui Pembanding II, yang 

didapatkan dengan cara yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah yang menitikberatkan pada sisi kemanusiaan. Selain itu, penerapan hukum oleh 

majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dianggap salah oleh para 

Pembanding tidak berdasar secara hukum, karena sudah sesuai dengan asas kepastian 

hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para Pembanding dan Terbanding. Dalam 

putusan ini, majelis hakim lebih memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, yang 

didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan yang baik, kepatutan, dan 

kewajaran yang hidup di masyarakat Indonesia, dan perlu dilindungi dan dijunjung 

tinggi oleh setiap manusia, terutama mereka yang beragama Islam. Pertimbangan 

hukum majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo sudah tepat karena diperkuat 
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dengan dalil-dalil ayat al-Qur’an dan hadits, sehingga sesuai dengan penyelesaian 

perkara ekonomi syariah yang berprinsip pada syariah. Hal ini merupakan suatu 

penemuan hukum yang luar biasa dan sangat memperjuangkan prinsip-prinsip syariah 

dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memutuskan bahwa 

Tergugat/Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan 

akad pembiayaan murābahah nomor 17 tanggal 5 Oktober 2012 maupun dalam 

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terkait akad pembiayaan murābahah tersebut. 

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembanding III atau pembeli 

lelang tetap diakui sebagai pemilik yang sah atas hak milik nomor: 663/Wonggaditi 

Timur. 

c. Jangka Waktu 

Dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0293, Tergugat I (Bank 

Mega Syariah Gorontalo) dihukum untuk melaksanakan addendum terhadap sisa 

hutang Penggugat dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah dan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli 

Murābahah untuk jangka waktu pembayaran tagihan. Namun, Pembanding III 

menganggap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ultra petita karena amar putusan 

tersebut berbeda dengan petitum yang diminta oleh Terbanding dalam gugatannya. 

Petitum yang diminta oleh Terbanding angka 6 menyebutkan menghukum dan 

memerintahkan Tergugat I untuk memberikan waktu kepada Penggugat untuk 

melunasi seluruh kredit/hutangnya dengan cara mengangsur setiap bulan dengan nilai 

angsuran sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena itu, amar 
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putusan tersebut memiliki pengertian yang berbeda karena Terbanding meminta waktu 

untuk melunasi seluruh hutangnya dengan mengangsur, sedangkan amar putusan 

menghukum untuk melaksanakan addendum.  

Terbanding dalam kontra memori bandingnya menguraikan bahwa dalil para 

Pembanding I, II, dan III yang mengatakan Putusan Pengadilan Agama Ultra Petita 

adalah alasan yang keliru dan mengada-ada serta tidak beralasan hukum karena semua 

pertimbangan majelis hakim dalam perkara a quo masih sesuai dengan isi gugatan, juga 

masih sesuai dengan kejadian materiil, merupakan pelaksanaan dari petitum subsider 

yang dimintakan oleh Terbanding dalam gugatannya. 

Ultra petita dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum, karena masih 

sesuai dengan inti gugatan yang meminta perubahan jangka waktu pembayaran tagihan 

yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan 

Tergugat/Pembanding I untuk melaksanakan addendum terhadap sisa hutang 

Penggugat/Terbanding dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah. Ada 

beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berani membuka 

bingkai larangan ultra petita karena dilihat larangan ultra petita tersebut sangatlah 

bertentangan dengan rasa keadilan bagi para masyarakat pencari keadilan, putusan-

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor: 104K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan 

membenarkan hakim membuat putusan yang besifat ultra petita dengan syarat harus 

masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan, Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor: 556K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan hakim 

boleh memutus mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat harus 



120 
 

 

masih sesuai dengan kejadian materil,24 Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 425K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh 

melakukan ultra petita dalam menetapkan berapa sepantasnya jumlah ganti rugi yang 

harus dibayarkan meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti 

rugi tertentu. 

2. Pertimbangan Hukum 

a. Penetapan tentang Kompetensi Absolut 

Pada pokoknya, Tergugat III/Pembanding III mengajukan eksepsi tentang 

kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo dalam mengadili perkara tersebut 

(kompetensi absolut). Meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding menolak eksepsi dan 

setuju dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penolakan, namun 

berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menganggap eksepsi 

tentang kewenangan (kompetensi absolut) bisa diputus secara terpisah dari pokok 

perkara. Menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebelum melanjutkan pemeriksaan 

pokok perkara, eksepsi mengenai kewenangan harus segera ditindaklanjuti dengan 

menjatuhkan putusan sela sesuai dengan maksud Pasal 149 (2) RBg.  

b. Penetapan Sah Tidaknya Perjanjian 

Setelah meneliti isi akad murābahah antara Penggugat/Terbanding dengan 

Tergugat/Pembanding yang tercantum dalam Akta Notariil Nomor 17 yang terdiri dari 

20 pasal (bukti T.1), serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah khususnya Pasal 19 ayat (1.d) dan Pasal 24 ayat (1a), 

ketentuan Pasal 116 sampai dengan Pasal 133 KHES, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

                                                           
24Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 186.  
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6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah khususnya Pasal 36 b.1(a), dan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam 

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank 

Syariah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding 

tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan akad 

murābahah tersebut. 

c. Pembuktian Wanprestasi 

Dalam hal apakah Penggugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi dalam 

pelaksanaan akad pembiayaan murābahah tersebut, didasarkan pada pengakuan 

Penggugat/Terbanding dalam posita angka 8 yang menyatakan bahwa mereka 

mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kepada Tergugat/Pembanding yang 

akhirnya mengalami keterlambatan dan macet dalam pembayaran angsuran kepada 

Tergugat/Pembanding, serta berdasarkan bukti T1 pasal 8 paragraf 1 (satu) akad 

murābahah dan bukti T II-3, sehingga Penggugat/Terbanding terbukti melakukan 

wanprestasi atau cidera janji. 

Benar jika pembayaran angsuran macet, bank dan nasabah inkasu penggugat 

dan tergugat harus mencari cara penyelamatan kredit bermasalah yang antara lain dapat 

ditempuh melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 

(reconditioning), maupun penataan ulang (restructuring). Akan tetapi yang terjadi 

antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidaklah demikian. 

Berdasarkan alat-alat bukti Tergugat/ Pembanding ternyata selama angsuran 

pembayaran oleh Penggugat mengalami kemacetan telah diadakan peringatan-
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peringatan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, akan tetapi 

Penggugat/Terbanding ternyata tidak mengindahkan peringatan tergugat/pembanding 

tersebut, yaitu dengan tidak pernah beriktikat baik menghadiri undangan peringatan 

sekalipun telah dipanggil berulangkali oleh Tergugat/Pembanding, pertama tanggal 26 

September 2013, kedua tanggal 2 Oktober 2013 dan ketiga tanggal 10 Oktober 2013 

(bukti T1-5A, T1-5B dan T1-5C). Oleh karenanya wajar jika pihak 

bank/Tergugat/Pembanding tidak dapat menempuh cara sebagai solusi dari beberapa 

alternatif yang ada. 

d. Penetapan Sah Tidaknya Lelang Hak Tanggungan 

Terdapat dua pendapat terkait apakah eksekusi lelang hak tanggungan yang 

telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara ini telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum. Pendapat pertama, 

Eksekusi hak tanggungan harus melalui Pengadilan apabila debitur ingkar janji. 

Ketentuan eksekusi sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dan 20 Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah belum bisa berlaku karena terkendala dengan pasal 26 Undang-

undang Hak Tanggungan itu sendiri yang berbunyi: 

“Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan 

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi 

hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku 

terhadap eksekusi Hak Tanggungan”. 

Atas dasar demikian, untuk mengisi kekosongan hukum, maka diberlakukanlah 

ketentuan pasal 224 HIR/258 RBg. Hal ini sejalan pula dengan adanya putusan 

Mahkamah Agung nomor 320K/80 tanggal 20 Mei 1984, juga Putusan Mahkamah 

Agung nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang pada pokoknya tidak 
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membenarkan penjualan atas dasar kuasa menjual sendiri, dan mensyaratkan adanya 

fiat eksekusi dari Pengadilan. 

Pendapat kedua, Eksekusi Hak Tanggungan dapat langsung diajukan oleh 

pemegang hak tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) jika debitur ingkar janji. Hal ini seperti ditegaskan dalam pasal 6 dan 11 (2 

e), pasal 20 (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, juga Peraturan Menteri Keuangan 

RI nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Terkait masalah 

eksekusi hak tanggungan dalam perkara ini, Majelis Tingkat Banding sependapat 

dengan pendapat kedua, sehingga pemegang hak tanggungan inkasu Bank Mega 

Syariah Cabang Gorontalo dalam eksekusi hak tanggungan dapat mengajukan 

langsung pada Kantor Lelang (KPKNL) setempat dengan pertimbangan bahwa lelang 

eksekusi hak tanggungan telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 20 Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 sebagai instrument untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam kaitan perkembangan tata ekonomi Indonesia. Memang Undang-Undang Hak 

Tanggungan tersebut masih memerlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut. Namun 

demikian, seiring perkembangan dan kebutuhan tata perekonomian yang semakin 

meningkat di semua sektor khususnya terkait pelayanan lelang, maka telah ditetapkan 

petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

yang terkait eksekusi hak tanggungan dijelaskan dalam pasal 14 berbunyi sebagai 

berikut: 

1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap obyek Hak 

Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri 
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debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT 

tidak dapat dilaksanakan. 

2) Terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat 

Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. 

3) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak tanggungan 

merupakan lembaga yang menggunakan sistem syariah maka permohonan 

dilakukan oleh Pengadilan Agama. 

Dari ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan RI tersebut dapat 

dipahami bahwa jika terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap obyek Hak 

Tanggungan dari pihak lain terkait kepemilikan, maka Lelang Eksekusi Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Akontrario dari ketentuan 

pasal tersebut berarti jika tidak ada gugatan dari pihak lain tentang kepemilikan 

sebelum pelaksanaan lelang, maka lelang eksekusi dapat dilaksanakan tanpa harus 

meminta fiat eksekusi dari Pengadilan. Langkah ini dapat mendorong terwujudnya 

regulasi tata perekonomian yang lebih efisien, efektif, dan berkeadilan bagi semua 

pihak, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/2010, tanggal 

25 Mei 2011. 

Selain dari pada itu pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan yang 

dilakukan Bank Mega Syariah Gorontalo melalui Kantor Lelang (KPKNL) Gorontalo 

ternyata telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Adapun Surat Kuasa nomor 

157/ROM-SBY/LLG/14 mengenai pemberian kuasa kepada Muh Idrus Sade (Area 

Manager PT. Bank Mega Syariah) dan Jemi Salihi (Collection Supervisor PT. Bank 
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Mega Syariah) untuk melakukan penjualan melalui lelang/eksekusi Hak Tanggungan 

di KPKNL Surabaya, dan seterusnya (bukti P2), haruslah dibaca Gorontalo sesuai 

lokasi obyek Hak Tanggungan maupun alamat Bank pemegang Hak Tanggungan dan 

debitur berada, sehingga terbit Risalah Lelang nomor 315/2016 (bukti T II-10), oleh 

karenanya lelang tersebut tidaklah dapat dibatalkan. 

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tidak terbukti adanya 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dalam 

pelaksanaan akad pembiayaan murābahah nomor 17 tanggal 5 Oktober 2012, maupun 

dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terkait akad pembiayaan murābahah 

tersebut. 

3. Amar Putusan 

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum yang berlaku dan 

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim mengadili, menyatakan 

bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima. 

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0293/Pdt.G/ 

2017/PA.Gtlo tanggal 15 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 

1439 H yang dimohonkan banding. Dan dengan mengadili sendiri. 

a. Dalam Eksepsi 

Menolak eksepsi Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat III / Pembanding III 

untuk seluruhnya. 

b. Dalam Pokok Perkara  

1) Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya. 
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2) Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat 

pertama sebesar Rp. 1.806.000 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan 

di tingkat banding sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah). 

4. Analisis Penulis 

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam pertimbangan 

hukum berpendapat bahwa tidak adanya prinsip-prinsip syariah yang dilanggar oleh 

Tergugat/Pembanding dalam pelaksanaan pembiayaan akad murābahah tersebut. Yang 

terpenting dalam pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah ialah bagaimana hakim 

mengkaji dan menganalisis akad tersebut apakah dilakukan dan dijalankan sesuai 

kaidah dan prinsip ekonomi syariah. Secara lebih lanjut mengenai pemenuhan Prinsip 

Syariah di atas, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PBI bahwa prinsip syariah 

dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip 

keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan 

universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, 

riswah, dan obyek haram. Perjanjian memberikan kebebasan bagi para pihak untuk 

membuat kesepakatan dan memahami seluruh isi dari suatu perjanjian yang dibuat. 

Kontrak baku dalam akad pembiayaan murābahah dalam kasus ini mengandung 

ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Nasabah/Penggugat seharusnya 

membaca dengan teliti seluruh klausul dalam akad yang diberikan kepadanya. Apabila 

menemukan klausul yang dinilai memberatkan dirinya atau bahkan akad tersebut jelas 

mengandung ketidak adilan, maka Nasabah dengan tegas menolak penandatanganan 

akad. Oleh sebab itu, Nasabah perbankan syariah perlu memahami bahwa ia 

mempunyai hak-hak yang dilindungi hukum.  
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Akad murābahah yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah Gorontalo tidak 

mencerminkan akad murābahah yang sesuai dengan syariat. Bank syariah tidak 

memegang barang, tidak pula mengambil resiko atasnya. Kontrak penjualan dinilai 

hanya sekedar formalitas. Praktik murābahah merupakan tipu-daya untuk pinjam-

meminjam uang dengan tambahan bunga (riba).  Namun, dasar hukum dalam muamalat 

tidak hanya didasarkan pada hasil akan tetapi pada bagaimana prosesnya dan siapa 

perantaranya. Proses dan perantaranya dalam murābahah adalah jual beli yang sah dan 

barang benar-benar dimiliki oleh bank. Pihak bank benar-benar melalukan pembelian 

barang dengan jual beli yang sah dan nyata. Seperti halnya pedagang pada umumnya, 

membeli untuk dijual kepada pihak lain, adalah hak seorang penjual untuk mengambil 

keuntungan dan menjual kembali dengan cara tunai, tunda atau dicicil. Dalam Akad 

Pembiayaan Murābahah Nomor 17 pasal 2 menyebutkan: 

“Bank menyetujui untuk menyediakan dana pembiayaan dalam rangka 

pembelian barang sesuai permintaan Nasabah berupa Modal Kerja Onderdil 

Dan Investasi Pembelian Bahan Bangunan dengan spesifikasi sesuai dengan 

yang tercantum di DRP dan dengan ini Nasabah mengaku telah menerima 

barang, dimana kedua belah pihak sepakat Akad ini sebagai Tanda Terima 

Pembelian Barang (TTPB) sesuai dengan permintaan Nasabah, Bank telah 

menyediakan barang dengan harga beli barang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah), atas penyediaan barang tersebut Bank menentukan Margin 

Keuntungan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga 

harga jual Bank kepada Nasabah sebesar 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), 

dan dengan ini Nasabah mengaku secara sah berhutang kepada Bank sejumlah 

Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). 

Dalam Akad Pembiayaan Murābahah Nomor 17 antara Penggugat dan 

Tergugat I, murābahah teraplikasi dengan konsep murābahah bil wakalah. Artinya 

bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap 

barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah atau perwakilan, 

yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai 
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bukti bahwa murābahah yang ditandatangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan 

prosedurnya.  

“Nasabah atas kuasa Bank membeli barang kepada Pemasok untuk kepentingan 

Bank dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan Bank (yang diatur terlebih 

dahulu dan terpisah dengan akad ini yaitu dengan Akad Wakalah) dan 

selanjutnya Bank menjual barang tersebut kepada Nasabah dengan harga beli 

dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh Nasabah dan Bank, harga 

tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan 

pelaksanaan akad ini”. 

Dilihat dari praktiknya tersebut diatas, Bank Mega Syariah memberikan 

pembiayaan dengan murābahah wakalah sebelum barang menjadi milik bank, maka 

akad murābahah tidak sesuai dengan konsep fiqh, hal ini disebabkan karena barang 

yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik bank, sementara keuntungan dari barang 

yang akan ditransaksikan sudah ditetapkan. Mekanisme kepemilikan barang yang 

menjadi objek murābahah, seharusnya bank memindahkan kepemilikannya dulu dari 

supplier sebelum dijual kepada nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai penjual 

sementara bank pada saat itu tidak memiliki barang yang dijual kepada nasabah, 

sehingga transaksi ini dapat mendekati pada transaksi jual-beli yang diharamkan dan 

tidak memenuhi rukun akad. Akad seperti ini melanggar ketentuan syarat sahnya suatu 

akad. Tidak terpenuhinya salah satu rukun akad menyebabkan akad menjadi batal 

(tidak sah). Kondisi ini berarti bank tidak melakukan transaksi dengan pemasok, tetapi 

hanya bertransaksi dengan calon pembeli. Artinya bank sebenarnya tidak sedang 

menjual bahan bangunan atau barang apapun kepada si pembeli/nasabah, tetapi bank 

hanyalah meminjamkan uang kepada calon pembeli. Karena yang diserahkan kepada 

calon pembeli hanyalah uang. Jadi, laba yang diperoleh pihak bank sebesar Rp. 

150.000.000 tersebut hakikatnya adalah riba nasi’ah yakni tambahan yang diambil oleh 



129 
 

 

pihak yang memberikan hutang (kreditur) dari orang yang berhutang (debitur) karena 

adanya tempo. Jelas ini hukumnya haram. 

Dalam transaksi yang terkait dengan jual-beli barang tertentu, termasuk 

transaksi murābahah memiliki syarat yaitu bahwa barang tersebut harus telah ada dan 

telah dimiliki oleh bank. Barang yang baru akan ada dan belum dimiliki oleh bank tidak 

dibenarkan untuk ditransaksikan oleh para pihak. Dengan demikian, tidak dibenarkan 

bagi bank untuk memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada 

nasabahnya guna keperluan membeli suatu barang tanpa bank tersebut terlebih dahulu 

telah memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Pemahaman antara Bank 

dan nasabah pada kasus ini adalah yang terpenting pihak nasabah sanggup membayar 

angsuran yang telah disepakati di awal, sehingga akad tersebut seolah berubah menjadi 

pinjaman uang. Dan sangat memungkinkan bagi nasabah untuk menggunakan dana 

tersebut untuk kebutuhan lain. Sedangkan di dalam Bank Syari’ah tujuan penggunaan 

dana sangatlah penting karena menentukan penggunaan akad yang sesuai dengan 

kajian fiqh muamalah. Praktik seperti ini menyebabkan tidak sahnya akad murābahah.  

Selain itu, Bank Mega Syariah Gorontalo cenderung masih menggunakan 

tingkat suku bunga pasar sebagai acuan menentukan keuntungan seperti penentuan 

bunga kredit pada bank konvensional. Marjin yang dimintakan kepada nasabah 

akumulasinya lebih besar dari harga pokok pembiayaan. Bank Mega Syariah Gorontalo 

tidak menerapkan murābahah secara syariah, konsep murābahah dimanfaatkan untuk 

memberikan keuntungan yang pasti dan ditetapkan di muka, tentu saja hal ini sangat 

mirip dengan keuntungan yang diberlakukan dalam sistem bunga, sistem yang sejak 

awal justru berniat ditiadakan oleh ekonomi syariah. Ditentukan sepihak tanpa analisis 

yang rasional. Penetapan baik biaya administrasi maupun denda dengan unsur ketidak 
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jelasan merupakan salah satu celah yang dapat dilakukan dengan mudah oleh 

perbankan syari’ah demi mendapatkan keuntungan tambahan.  

Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang 

pertama (antara penjual dalam murābahah sebagai pembeli dengan penjual barang) 

maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murābahah. 

Larangan ini bertujuan untuk memastikan agar tidak akan digunakan tipu muslihat atau 

cara-cara yang tidak sah sebagai jalan belakang bagi pemungutan riba. Karena riba 

pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang 

seharusnya ditolong bukan dieksploitasi.  

Selain itu, dalam pertimbangan hukum hakim mengenai bolehnya pelaksanaan 

lelang dengan parate eksekusi mengesampingkan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabāhah bagian keenam yang menyebutkan bahwa jika 

nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus 

menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. 

Landasan hukum yang memayungi kewenangan penyelesaian perkara ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah. Dalam mendukung kewenangan Pengadilan Agama menangani, mengadili, 

dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, KHES yang telah diterbitkan, 

setidaknya dapat mengisi kekosongan hukum materil yang menjadi kebutuhan para 

hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dan ditetapkan 
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melalui Perma tersebut menjadi pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dengan terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dengan sendirinya 

bersinggungan dengan komitmen para hakim dalam mengadili dan menyelesaikan 

perkara, setidaknya terkait dengan hal-hal berikut: 

1) Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, 

mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah berpedoman pada 

prinsip hukum Islam/ Syariah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

2) Dalam menerapkan prinsip syariah (tathbiq al-ahkam) sebagaimana yang 

terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak serta merta 

mengurangi kewajiban hakim untuk berijtihad dengan menggali dan 

menemukan (takhrij al-ahkam) nilai-nilai hukum untuk menjamin putusan yang 

benar dan berkeadilan. 

Kandungan hukum yang termaktub dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan pesan hukum yang sangat 

bermakna dan memperjelas bahwa KHES ditempatkan sebagai hukum tertulis dan 

hukum materil yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam memeriksa memutus 

dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Namun demikian, dalam menyelesaikan 

perkara ekonomi syariah yang benar dan berkeadilan itu, hakim selain harus tetap untuk 

merujuk kepada Fatwa DSN-MUI, masih diberikan kebebasan dalam kitab-kitab 

kuning (kutub al ashpar) selama persoalan dimaksud tidak ditemukan dalam KHES 

dan Fatwa DSN-MUI.  
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C. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 794 K/Ag/2018 

1. Duduk Perkara 

a. Para Pihak 

1) Andi Jahja, bertempat tinggal di Jalan K.H. Adam Zakaria Kelurahan 

Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada Asni A. Biu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Poowo 

Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018, dalam hal ini disebut sebagai 

Pemohon Kasasi. 

2) PT Bank Mega Syariah Pusat cq. PT Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo, 

yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, Emmy Harjanti dan Marjana, 

berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kaveling 12-14 A Jakarta, dalam hal 

ini memberi kuasa kepada: Teguh Shafantoro dan kawan-kawan, para 

Karyawan PT Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo, berkantor di Jalan Raha 

Eyato Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Agustus 2018. Dalam hal ini disebut 

sebagai Termohon Kasasi I  

3) Pemerintah Republik Indonesia Pusat cq. Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN 

Sulutenggomalut cq. Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara Dan Lelang 

(KPKNL) Gorontalo, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik 

Indonesia berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, 

dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan 

kawan-kawan, para Pegawai, berkantor di Jalan Achmad Najamuddin dahulu 
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Raden Saleh Nomor 7 Kota Gorontalo. Dalam hal ini disebut sebagai Termohon 

Kasasi II. 

4) Yasril M. Noer, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara VI Nomor 17 RT. 

008 RW. 003 Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta 

Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Harson M. Abbas, S.H., 

Advokat, berkantor di Jalan Rambutan Nomor 100 Kelurahan Huangobotu 

Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 

15 Agustus 2018. Dalam hal ini disebut sebagai Termohon Kasasi III. 

5) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Cq. Kepala Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo Cq. Badan Pertanahan Nasional 

Kota Gorontalo, berkantor di Jalan Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo. 

Dalam hal ini disebut sebagai Turut Termohon Kasasi.  

b. Pokok Memori Kasasi 

Permohonan kasasi a quo dan alasannya telah disampaikan secara seksama 

kepada pihak lawan, dan diajukan dalam batas waktu dan cara yang diatur oleh undang-

undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut dapat diterima secara sah. 

Berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Juli 2018, pemohon kasasi 

meminta agar majelis hakim mengabulkan permohonannya.  

Dan dengan mengadili sendiri: 

1) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 

5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah.  
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2) Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 

293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 

27 Rabiul akhir 1439 Hijriah. 

3) Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi 

III untuk membayar biaya kasasi. 

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah 

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2018 dan tanggal 

28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi. 

2. Pertimbangan Hukum 

Alasan-alasan Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan Judex 

Facti/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah salah menerapkan hukum tidak dapat 

dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memutuskan 

dengan benar dan tidak salah menerapkan hukum dan alasan-alasan kasasi tersebut 

tidak memenuhi maksud Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. 

a. Pembuktian Wanprestasi 

Pemohon kasasi terbukti melakukan wanprestasi dan penetapan tentang 

wanprestasi tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

sebelum penetapan tersebut, telah dilakukan somasi sebanyak tiga kali yang tidak 

diindahkan oleh pemohon kasasi. Rencana lelang telah diberitahukan kepada pemohon 

kasasi sejak tanggal 23 Desember 2014 dan pelaksanaan lelang berlangsung pada 
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tanggal 27 Juni 2016, sehingga terdapat cukup waktu bagi pemohon kasasi untuk 

merundingkan pembayaran utang melalui addendum perjanjian dengan melakukan 

resceduling, reconditioning, restrukturing sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 

13/9/PBI/2011 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005, 

namun tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi, yang menunjukkan bahwa Pemohon 

Kasasi tidak mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. 

b. Penetapan Sah Tidaknya Lelang 

Jika lelang eksekusi telah dilaksanakan maka sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tidak dapat 

lagi dibatalkan sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Dan 

pengecualian terhadap aturan di atas hanya jika gugatan diajukan sebelum pelelangan 

berlangsung dan hanya dapat diajukan oleh selain debitur dan/atau istrinya berdasarkan 

adanya hak kepemilikan. 

Pembeli Lelang in casu harus dianggap sebagai pembeli yang beriktikad baik 

dan Pembeli Lelang yang beritikad baik harus diberikan perlindungan hukum sesuai 

bunyi Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pembeli Lelang (Termohon Kasasi) dalam hal 

ini melakukan jual beli atas objek tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen 

yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim Mahkamah Agung yang 

memeriksa perkara a quo menilai Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama 

Gorontalo tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dari itu 

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Andi Jahja) harusiditolak. 

Oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi merupakan pihak yang 
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kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayaribiaya perkara dalam tingkat 

kasasiiini. 

3. Amar Putusan 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan, mengadili: 

1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Andi Jahja, tersebut. 

2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

4. Analisis Penulis 

Berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila 

melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, 

bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam 

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Unsur-unsur pokok suatu perbuatan 

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah: 

a. Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan 

b. Tidak adanya suatu kewajiban kehati-hatian 

c. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian 

d. Adanya kerugian bagi orang lain 
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e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.  

Dari pendapat diatas, peneliti memasukkan beberapa bentuk pelanggaran yang 

dilakukan kreditur yang dalam perkara ini yaitu Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo, 

yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul. 

Pemohon Kasasi/Nasabah mendalilkan bahwa pinjaman tahap kedua yang sebelumnya 

dijanjikan dengan total pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 namun yang diperjanjikan 

dalam akad hanya sebesar Rp. 250.000.000. Setelah dipotong sisa hutang pertama dan 

biaya administrasi pembuatan akad, maka total yang diterima Penggugat hanya sebesar 

Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari total uang 

yang diterima Penggugat tersebut tidak cukup untuk menopang usahanya yang saat itu 

sedang dalam keadaan krisis. Penggugat mengalami kesulitan membayar angsuran 

yang tiap bulannya sebesar Rp. 6.670.000 dalam jangka waktu 5 tahun. Maka wajar 

bila perbuatan tersebut ditafsirkan sebagai penipuan. Pihak Bank tidak menerapkan 

prinsip transparansi terkait segala biaya yang timbul akibat pembuatan akad. Gambaran 

yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak Bank Mega Syariah Gorontalo/Termohon 

Kasasi kepada Nasabah/Pemohon Kasasi. Perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan 

penipuan karena mengandung unsur dengan niat atau maksud agar pihak lain 

(Nasabah) menandatangani perjanjian. 

Kemudian terkait adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan. Pertama, perbuatan Bank Mega Syariah Gorontalo mengabaikan 

atau mengesampingkan Pasal 1238 KUH Perdata pada perjanjian yang dibuat oleh 

bank tertera dalam perjanjian pembiayaan murābahah nomor 17 pasal 8 tentang cidera 

janji. 
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“Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk 

membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini 

lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa Nasabah 

melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu 

bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk 

hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 

KUHPer.” 

Maka akan timbul keadaan yang tidak adil, merugikan, dan atau berat sebelah 

bagi Debitur. Sebaliknya penghapusan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut dapat 

memberikan peluang bagi Kreditur untuk dapat berbuat sewenang-wenang terhadap 

Debitur, termasuk melakukan “perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting) yang 

dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, klausul dalam perjanjian yang 

menghapus kewajiban Kreditur untuk tunduk pada Pasal 1238 KUH Perdata 

merupakan klausul yang bertentangan dengan undang-undang. 

Kedua, bank ketika mengetahui Nasabah mengalami kesulitan membayar 

hutang, tidak berupaya untuk memberikan solusi kepada Nasabah. Bank melakukan 

pelelangan hak tanggungan tanpa melakukan restrukturisasi pembiayaan murābaḥah 

terlebih dahulu. Seharusnya dalam mengatasi permasalahan tersebut, sebelum 

melakukan lelang hak tanggungan, Bank terlebih dahulu memberikan solusi yaitu 

memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya dengan 

melakukan restrukturisasi. Karena kemungkinan untuk memperbaiki akad dengan 

membuat akad baru sesuai dengan kemampuan Nasabah dan tidak merugikan Bank 

sangat dimungkinkan dengan membuat addendum sebagaimana yang telah 

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disebutkan di atas, maka 

restrukturisasi menjadi solusi yang sesuai dengan semangat dan prinsip syariah. Karena 

keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan mematuhi prinsip syariah 

sangat penting bagi jalannya aktifitas bank syariah. 
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Ketiga, jelas dalam Akad Pembiayaan Murābahah Nomor 17 pasal 9 Bank 

Mega Syariah Gorontalo mengabaikan aturan dalam Buku Standar Operasional 

Murābahah OJK yang mengatur tentang standar penyelesaian sengketa yang 

menyatakan bahwa: 

“Pihak Bank tidak diperkenankan menuliskan klausula dalam kontrak yang 

membolehkan Bank melakukan eksekusi agunan dan jaminan secara langsung 

sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi tanpa putusan 

pengadilan”.25  

Ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dalam kontrak baku ini seharusnya 

diperlukan intervensi pemerintah lewat peraturan perundang-undangan untuk 

melindungi pihak yang lemah posisi tawarnya agar tidak dirugikan oleh pihak yang 

mempunyai otoritas lebih tinggi. Hal ini guna menegakkan pasal 1338 ayat 3 KUHPer 

yang mendalilkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Selain 

itu, peneliti menilai ketentuan Pasall14 ayat 3 dan Pasall20 ayat 1 Undang-Undang Hak 

Tanggungan, pada prinsipnyammemberikan jaminan dan perlindungan kepastian 

hukum terhadap Pemegang Hak Tanggungan (Kreditur). Pasal 14 ayat 3 dari Undang-

Undang Hak Tanggungan memberikan legitimasi kepada kreditur untuk melakukan 

eksekusi langsung terhadap benda jaminan hak tanggungan karena adanya kekuasaan 

eksekutorial yang diberikan dalam sertifikat hak tanggungan. Ini bertentangan dengan 

asas keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum, karena melemahkan posisi 

debitur sebagai pemberi jaminan. Sertifikat hak tanggungan dicantumkan istilah “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” layaknya sebuah putusan 

pengadilan. Namun, sertifikat hak tanggungan tidak memiliki fungsi apapun meskipun 

debitur tetap melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat menimbulkan cidera janji 

                                                           
25Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah (Jakarta, 2016) h. 

55.  
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atau wanprestasi menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Sistem 

eksekusi yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dapat dilakukan melalui parate eksekusi 

atau pelaksanaan titel eksekutorial. Dengan memberikan kekuasaan eksekutorial dalam 

sertifikat hak tanggungan sebelum terjadi sengketa, hak debitur untuk membela diri 

telah dicabut. Perbedaan antara putusan pengadilan yang memiliki kekuasaan 

eksekutorial dengan sertifikat hak tanggungan yang esensial adalah bahwa putusan 

pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan kebenaran 

perbuatannya, sementara dalam sertifikat hak tanggungan tidak ada ruang untuk 

pembuktian karena kreditur dapat langsung mengeksekusi atau menjual barang 

jaminan tanpa memerlukan bukti dari pihak pemberi jaminan, yang dapat merugikan 

pihak tersebut. Pengaturan dalam pasal tersebut hanya fokus pada pemberian kepastian 

hukum atas hak-hak pemegang hak tanggungan tanpa memperhatikan hak-hak debitur. 

Pengaturan dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan telah secara nyata 

bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan tersebut telah menunjukkan ketidakadilan 

dan ketidaksetaraan di depan hukum antara kreditur dan debitur. 

Prosedur eksekusi Hak Tanggungan perkara a quo dilakukan secara parate 

eksekusi maka hal tersebut tidak ideal untuk tercapainya kepastian hukum karena tidak 

sesuai dengan Buku Standar Operasional Murābahah OJK, yang menyebutkan:26 

“Pihak Bank tidak diperkenankan melakukan eksekusi agunan dan jaminan 

secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi sebelum 

ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Nasabah lalai dan 

memberikan hak kepada Bank untuk eksekusi agunan dan jaminan.” 

                                                           
26Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, h. 55.   
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Banyak dijumpai praktik bank syariah atau LKS yang langsung melakukan 

parate eksekusi sesaat setelah terjadi tunggakan oleh Debitur yang ternyata setelah 

diperiksa ditemukan perjanjian atau akadnya tidak sah. Maka dari itu, sebelum 

melakukan parate eksekusi, para pihak diberikan hak mengajukan permohonan ke 

Pengadilan untuk dikeluarkan penetapan dengan menilai sah atau tidaknya perjanjian 

yang dibuat pihak bank, kemudian apa benar telah terjadi wanprestasi yang dilakukan 

oleh Nasabah. Bila akad yang dibuat tersebut tidak sah, maka tentu tidak ada 

wanprestasi. Eksekusi baru boleh dilakukan apabila benar terbukti terjadi wanprestasi. 

Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat bahwa tata cara eksekusi yang ideal 

adalah dengan berperkara terlebih dahulu, setelah nasabah ditetapkan wanprestasi dan 

dihukum membayar jumlah terhutang yang wajib dibayar, barulah eksekusi lelang 

jaminan dapat dilakukan.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27Djufri Bobihu (64 tahun), Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Gorontalo, 30 

September 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Putusan Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan lelang atas objek hak 

tanggungan secara parate eksekusi yang dilakukan adalah batal demi hukum, 

sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Mahkamah Agung 

menyatakan lelang tersebut tidaklah dapat dibatalkan. Untuk hal ini penulis 

sepakat bahwa lelang batal demi hukum.  

2. Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya menilai 

bahwa Tergugat I telah lalai menjalankan salah satu unsur dalam Akad 

Pembiayaan Murābahah Nomor 17 yakni tidak melaksanakan addendum 

terhadap ketidakmampuan Penggugat dalam menyelesaikan hutangnya 

sehingga lelang yang telah dilaksanakan turut dinyatakan batal demi hukum. 

Sedangkan Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi dalam pertimbangan 

hukumnya menilai bahwa Akad telah sesuai dengan prinsip syariah sehingga 

lelang tidak dapat dibatalkan. Penulis menilai hakim Pengadilan Agama 

Gorontalo tidak dapat membedakan frasa “batal demi hukum” dengan frasa 

“dapat dibatalkan”. Bahwa frasa “batal demi hukum” yang diterapkan tidak 

sesuai dengan alasan penerapannya. 

3. Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam amar putusan menghukum 

Tergugat I untuk melaksanakan addendum terhadap sisa hutang Penggugat, 

menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas objek hak tanggungan 

adalah batal demi hukum, sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
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oleh Tergugat/Pembanding dalam pelaksanaan akad, maupun dalam 

pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan. Begitu pula dengan hakim 

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara a quo menilai Putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Gorontalo tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

undang. Namun penulis tidak sependapat dengan amar putusan para hakim, 

karena dalam amar putusan pada hakikatnya majelis hakim menerima akad 

pembiayaan murābahah nomor 17. Padahal kajian akademiknya akad yang 

mengandung riba dan tidak memenuhi salah satu rukun akad menyebabkan 

akad dinyatakan tidak sah (batal demi hukum).    

B. Saran 

1. Dibutuhkan aturan khusus dan tegas dalam undang-undang bahwa Pengadilan 

Agama diberi kewenangan memeriksa keabsahan akad sebelum kreditur 

melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan pemberian Penetapan 

Pengadilan Agama agar tercipta rasa keadilan bagi para pihak dan perlakuan 

yang sama dihadapan hukum. Juga perlu bagi Hakim dalam lingkungan 

peradilan agama agar lebih menggali dasar-dasar hukum perkara ekonomi 

syariah dan memeriksa klausul perjanjian secara mendalam. 

2. Bagi pengadilan agama agar tidak mengadili perkara pembiayaan murābahah 

yang tidak menjalankan praktik murābahah secara syariah.    

3. Bagi lembaga perbankan syariah khususnya Bank Mega Syariah Gorontalo agar 

meniadakan praktik penggabungan akad jual-beli dengan pinjam meminjam, 

serta dalam setiap akad muamalah antara Bank dan Nasabah tidak boleh 

memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan 

prinsip syariah dan KUHPerdata.  



144 
 

 

4. Bagi masyarakat agar lebih hati-hati serta memahami dengan cermat segala 

bagian dalam akad sebelum menandatanganinya agar terhindar dari 

kesewenangan kreditur terhadap pelaksanaan pemberian kredit. 
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(20-10-2008) ; 

melakukan indakan hukum dan untuk 

ini 
telah mendapat persetu 

yang ut menghadap kepada saya, otar nandatangani Akt ini, yaitu 

Nyonya AISA DUAFAR, S.Pd,i 

atis 

40 Tatun 
di Gorontalo, pada tanggal 20 20 April 1962, 
Pemegang Kartu Tanda Peñduduk 

tertanggal Bmpat belas oe 
7571036004 62002,, 

tahun tahun dua ribu delapan (14-10-
bertempat nggal sama dengan Suaminya te 
diatas; . 

Para pihak terlebih dahulu menerangkan 
sebagai berikut: 

. Bahwa, NASABAH telah mengajukan pemcs 

Fasilitas Pembiayaan kepada BANK untuk 

Barang (sebagaimana didefinisikan dalam Aal 

untuk tujuan (modal kerja investas 

konsuntif*) berupa material bahan Dany gunan 

selanjutnya BANK setuju untuk menye 

Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan 
an ketentuan 

syarat-syarat 
sebagaimana dinyatakan dalan 

ini. 
2. Bahwa, 

BANK 

pembiayaan yang diberi kan 

NASABAH berlangsung 
sebagai berikut: 

NASABAH atas kuasa 
BANK mbeli Barany 



PemasOK 
tuk kepentin BANK derngan 

Fasilitas 
yang disediakan BANK (yang diatur,-

mbiayaan 

lebih 
..dahulu dan terpisa 

dengar gan Akad ini Wakalah) dar dengan Akad 

selanjutnya BANK 
yaitu 

barang tersebut kepada 

Harga 
eli. dan margin 

disepa kati 
oleh NASABAH dan BANK, harga tersebut 

sehubungan dengan pelaksa <sanaan Akad ini. 

NASABAH der menju 

euntungan.jual bel dengan 
beli yang 

termasuk biaya-biaya belum yang timbul 
Barang tersebut dilakukan Penyerahan 

oleh 
kepada NASABAH dengan. seizin Pemasok 

dan 
sepengetahuan BANK. 

Harga Beli dan NASABAH membayar 

margin 
beli ini kepada BANK selama keuntungan jual 

jangka waktu tertentu dan karenanya NASABAH--. 
berhutang kepada BANK. 

kedua belah pihak. setuju menuangkan 
Selanjutnya 

dalam Akad Pembiayaan Murabahah kesepakatan ini. 'di 

(selanjutnya disebut sebagai "Akad") dengan syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

Pasal 1 

DEFINISI 

adalah fasilitas pembiayaan 
1. Fasil1itas Pembiayaan 

mrabahah dengan (wakalah 
yang..disediakan 

BANK 

kepada NASABAH. 
dibeli 

halal yang 
2 Barang adalah barang-barang 

tersebut 

NASABAHdari : BANK dimana Barang 

NASABAH 

melà lui 
peroleh BANK dari. Pemasobk 

denganpendanaan yang 

Pembiayaan yang 
selaku kuasa BANK 

bersumbe dari Fasilitas 



sebagaimana dic dcantUm diberikan oleh BANK, 

Pasal 
2 

Akad 
ini. 

alah: daftar 
Omen van dalam Pasal 3. 

Dokumen tasi 
Jaminan 

adal 

jaminan 
sebagaimana 

dinyatakan d-

4. Hari Kerja 
adalah hari di man-

dan 

ini.'--

mana Bank TIne 
Ando bank-bank di 
Indogne 

beroperasional 

liring. melaksana kan kegiatan transaksi kliws 

akunya Akad Jangka Waktu Akad adalah masa berlaks 

ini. 
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Akad 

uang' yang keluat 6 Harga Beli adalah sejumlah 

Barang dari Pemasok BANK untuk membeli 

NASABAH dan. disetujui oleh 
diminta oleh 

berdasarkah SP3 dari BANK kepada NASER 
termasuk didalamnya biaya-biaya langsung 
terkait dengan pembelian Barang. tersebut. 

7. Margin Keuntungan (RIBH) adalah j umlah uang 
sebagai keuntungan pihak BANK atas adanya 

ini, yang harus dibayar NASABAH. 
Barga Jual adalah 

Harga Beli ditambah 
sejumlah Margin Keuntungan 

(RIBH) Bank 

disepakati. oleh BANK dan NASABAH yang ditet 
dalam Akad ini. ---

ac9. Surat Butang adalah masa berla kunya 
Surat 

Hutang dimana kewajiban pembayara oleh NASABAH pada BANK menjadi jatuh 

ten 
pembayaran yang 

harus dibayar kembali pada BAN 10. Hari Cidera Janji (Mukhalafatu Janji 
peristiwa-peristiwa sebagaimana Pasal 8 Akad ini yang meny 

(Mukhalafatu 
Syurut) 

sebagaimana tercantu 
menyebabkan BAW 

Cercantun 

yang 



menghentikan seluruh Fasilitas Pembi.ayaan 
dan nenagih dengan seketi ka dan sekaligus jumlah,---kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini berakhir. 

11. Pembukuan Pembiayaan adalah Pembukuan atas nama 

NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh 
transaksi-transaksi NASABAH sehubungan dengan 
Fasilitas Pembiayaan, yang merupakan bukti yang 
sah dan mengikat. NASABAH atas segala kewaj iban 

pembayaran itu. 

12/ Pemasok/Supplier adalah Pihak ketiga yang --

Di tunjuk atau disetuj ui oleh BANK untuk 

menyediakan Barang yang akan dibeli oleh BANK dan 

selanjutnya akan dijual oleh BANK kepada NASABAH. 

13. Tanda Terima Pembelian Barang atau TTPB adalah 

bukti: penerimaan Barang"yang dit erima oleh NASABAH 

dari BANK. 

Pasal 2--

HARGA DAN FASILITAS PEMBIAYAAN 

BANK menyetujui untuk menyediakan dana pembiayaan 

dalam rangka pembelian Barang sesuai permintaan 

NASABAH berupa Modal Kerja Pembelian Onderdil dan 

Investasi Pembelian Bahan Bangunan dengan 

spesifikasi sesuai dengan yang tercantum di DRP 

dan dengan ini NASABAH mengaku telah menerima 

barang, dimana kedua belah pihak sepakat Akad ini 

sebagai Tanda Terima Pembelian Barang (TTPB) 

sesuai dengan permintaan Nasabah, BANK telah 

menyediakan Barang dengan Harga Beli Barang Rp. 

250.000.000, - (Dua ratus lima: puluh juta rupiah) 

oT 



tersebut 
atas penyedlaan Barang 

BANK sebesar Margin Keuntungan 

Rp. 1Seratus lima. puluh juta 
rupiah), 

sehitgo 
BANK kepada NASABAH 3tbe 

Jual 

400.000.000,-0,-(Empatratus sebet juta tup dengan :ini sabah mengaku dengan sebe ebenar secara sah rhutang kepada BANK sejunlah Rp. .000.000,-(Empat ratus juta 
Harga Jual BANK sebagaimana dimaksud 

termasuk biaya-biaya yang 

ruplae 
ayat 2 ini tidak 

yang sehubungan dengan pembuatän-Akad ini, 
biaya NotariS, materai dan lain-lain s Beje 
yang. oleh kedua belah pihak telah di 
dibebankan sepenuhnya kepada NASABAH. 

Pasal 3 

-SYARAT DAN CARA PENARIKAN FASILITAS PDEI 
1. Setiap kali NASABAH akan menarik 

Pembiayaan NASABAH harus memenuhi 

sebagai berikut: --
NASABAH memenuhi semua prasyarat yang a 
oleh BANK sehubungan dengan Fasilitas 
dan Akad ini; 

NASABAH telah menyerah kan kepada BaNa 
te 

setiap dokumen-do kumen NASABAH, ter 
tidak terbatas dokumen-dokume 

alminta.oleh BANK sehubungan denga 
Akad 

Akad in 

dis 

NASABAH telah menandatangani 

perjanjian-perjanjian jaminan yang 

oleh BANK-

Bukti-bukti pemilikan rang-barang 
Jaminan 



diserahkan dan perjanjian-perj anjian pengikatan jaminan yang berkaitan denganbarang-barang 
jaminan tersebut telah diterima oleh BANK 
NASABAH telah membuka Rekening Pembiayaan pada 
BANK. 

2. NASABAH memohon kepada BANK untuk. mengirim Barang 
ke alamat NASABAH sebagaimana disebutkan pada 
Pasal 15 Akad ini. 

3. NASABAH dengan ini mengakui telah menerima Barang 

dan Akad ini dianggap sebagai Tanda Terima 

Pembelian Barang (TTPB). 

Pasal 4 

PEMBAYARAN KEMBALI DAN DENDA 

Setiap kewajiban/. hutang dari sisa Harga Jual 

yang terhutang berdasar kan. Pasal 2 ayat 2 Akad 

ini wajib dibayar kembali dengan lunas seluruhnya 

secara mengangsur. oleh NASABAH kepada BANK dalam 

jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan. 

NASABAH wajib melakukan dan menyanggupi 

pembayaran yàng merupakan seluruh kewaj iban atas 

Harga Jual..dengan:cara -mengangsur pada setiap 

bulannya sebagaimana ternyata dalam Lampiran 

angsuran mana harus dilakukan Jadwal Angsuran, 

setiap tanggal yang sana dengan tanggal pencairan 

atau tanggal lain yang ditentukan BANk dan untuk 

pertama kali pada tanggal ters ebut bulan, --

demikian seterusnya secara berturut-
berikutnya, 

seluruh kewaj iban turut sampai dengan dilunasi 

oleh NASABAH-

- Dalam hal pembayaran kembali kewajiban hutang 



ada bukan Ha 
a harus dilaksanak, 

pembayaran ters 

Fasilitas Pembiayaan jatuh 

NASABAH 

akan 
me.l a kukan 

yang 

Bank 

dimana 

pembayaran 

harus 

Kseby merupa kan Har 
sebelumnya 

tanggal sebelu 

Bank. 

Atas 
keterl 

ambatan 
kewajiban 

akan 

iban pemba aran 

kepada 
BANK, 

maka 
BANK akan 

NASABAH terhadap 

BANK mengenakan 
setiap 

kepada ke 
esar Rp 2.38 

pembayaran 
yang. 

terlambat sebesar 

uh enam rupia 
ribu tiga 

ratus delapan puluh en: 

hari, terhitung sejak Pemoayaran itu iatn 

pembayaran sampai dengan tanggal 

dilunasi seluruhi ya. Dana "yang berasal dar 

tersebut diperuntukan untuk kegiatan sosial 

Nasabah axan melakukan pembayaran kemball 

Fasilitas Pembiayaan dan .ganti rugi atas 

biaya 1ain jika ada secara tertib dan tera 

akan lebih mengutamakan kewajiban pembaya 

dari pada kewajiban pembayaran kepada p ihak 

Pasal 5 

Pembukaan Rekening 

Untuk keperluaan penarikan Fasilitas 

serta untuk keperluan Pembukuan 
uan Pembiayaan 

ta NASABAH membuka rekening pemblay 
layaanda 

giro pada BANK. 

kewajiban oleh NASABAH Kepada. 
BANK 

akan 

di 

Semua pembayaran kembali 
pelunasan 

melalui rekening yang dibuka 
a 

dibuka oleh dan 

NASABAH di BANK atau dengan ca g 
"gan 

cara 

lain 
se 

sud Ldisetujui oleh BANK dan 
untuk maksu 



NASABAH memberi ku 

NASABAH 

mberi kuasa kepada BANK untuk mendebet 
guna pembayaran pelunasan 

rekening 

kewaj iban. 
hutang/ 

mendebet rekening untuk 

Kuasa 

NASABAH guna 

hutang ini. merupa kan bagian pembayaran/pelunas 

yang tid ei dak dapat dipisahkan dari Akad ini dan 

aitu tidak akan berakhir karena sebab-sebab 
karena 

yang 

ditentukan alam Pasal 1813 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. 

Pasal 6 

BIAYA DAN PAJAR 

Nasabah wajib nenanggung biaya administrasi 

sebesar Rp 2.850.000, - (Dua juta delapan ratus 

1ima puluh ribu zupiah) dan segala biaya yang 

diperlukan sebagai akibat dari pelaks anaan Akad 

ini termasuk. tetapi tidak terbatas pada jasa 

notaris, penasihat hukum, pengacara dan jasa 

lainnya. 

Dalam hal NASABAH 
melakukan 

Cidera Janji dalam 

melaksanakan Akad ini dan atau perjanjian lainnya 

yang dibuat oleh dan antara 
NASABAH dengan BANK 

biaya untuk mengadakan 

Can atau NASABAH dengan pihak lain, ma ka segala 

itu hingga 
penagihan 

selesai dibebankan kepada 
NASABAH. 

oleh BANK dalam melaksanakan 
Akad ini akan 

Segala pembayaran 
kembali 

sehubungan 

dengan 
Akad 

Segala biaya 

atau akan dikeluarkan 

yang 
telah 

dberitahukan kepada NASABAH. 

atau 
perjanjian 

lainnya 
yang 

dibuat 

ini dan 

dibuat 

lainnya 
yang 

antara NASAB ABAH 
dan BANK, 

akan 
dilaksana kan 

oleh 
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adokumen-dokumern sebagaimana dirinci -

BANK berupa 

lebi} 

ih lanjut di dalam Dokumentasi Jaminan 
an. seluruh kewajiban pembayaran Setelah 

NASABAH lunas oleh BANK atau 
dinyatakan 

berdasarkan pertimbangan BANK maka atas barang-barang jaminan nada Do kumentasi Jaminan sudah tidak diperlukan 
lagi sebagai 

tti kepemili kan dan barang jaminan tersebut ---

jaminan, BANK wajib mengembalikan 

kepada NASABAH. 

Pasal 8----
CEDERA JANJI 

NASABAH dinyatakan Cidera Janji apabila terjadi 
salah satu hal atau hal-hal dibawah ini 

Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban 
menurut Akad ini untuk membayar angsuran Harga 
Jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini 

lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang 
ukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, 
dengantidak diperlukan pernyataan terlebih 
dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya 
tersebutt tepat pada waktunya. Untuk hal ini BANK 
an NASABAH sepakat untuk mengesamping kan pasal 
1238 KUHPer. 

NASABAH dokumen dan keterangan memberikan 

sebagaimana yang disebut kan dalam pasal 10 Akad 

NASABAH tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan 
yang tercantum dalam pasal 11 Akad ini. 

yang isinya tidak benar. --ini 

Jika ter 

tidak berwenang untuk menjadl NASABAH. 

adi keadaan menurut ketentuan hukum dan 

undangan yang berlaku NASABAH menjadi 



atau yang di 
-Jika 

Barang 
yang 

dibeli 
dan 

tangan kan. 

n 

NASABAH 

dipindah 

tangan kan. ke 

tertulis 
tanpa 

mendapat 

persetujuan 

te 

kepada pihak 
k ka 

, dat 

an dalam b. 
NASABAH 

melanggar 

suatu 
ketenti.. 

au nantite 

dibuat 
oleh dan 

diantara BANK . 

dum) 

Pembiayaan 

lainnya 
yang telah 

dan NASAB 

dengan 
segenap 

perubahan 
(addend. 

danya, perpanj angan 
dan 

pembaharuan dari 

Pasal9 

AKIBAT DARI PERISTIWA CEDERA JANJ 

Dalam hal terjadi cidera janji seperti tera 
. 

dalam pasal8 Akad ini, maka BANR 

kepada tertulis memberitahukan secara 

mengenai Cidera Janji tersebut. 

Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanata 

dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada 
akan menjual barang jaminan didepan i 
dengan cara mengambil tindakan apapu 

dianggap perlu, yang sesuai dengan 

syariah.--

penjualan tersebut pada ayat 

mencukupi untuk melunasi 

Jika hasil 2, 

ini tidak 

pembayaran hutang NASABAH padd 
maka 

tetap bertanggung jawab a g jawab atas 
sisa hut 

belum dibaya 
sampai 

seluruh hutang 

dibaya. 
Dalam hal tersebut dla tersebut melepaskan dici dari Pasal 

Pihak 

diatas Para 

Jika' Jika setelah hutang/ ket 

ri Pasal 1266 KUH 

ng/ kewaiihan 
tu dilun 



-Pasal: 10 

PERNYATAAN DAN JAMINAN 

dengan ini menerangkan dan menyatakan kepada 

NASH 
BANK bahwa: 

NASABAH berhak dan berwenang untuk menjalankan 

usahanya, memiliki kewenangan 

nonandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang 

untuk 

bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang 

ditentukan. d�lam Akad ini. 

Segala akta/dokumen yang ditandatangani oleh 

berkenaan dengan Akad ini adalah sah 
NASABAH 

hukum dan engikat NASABAH, memiliki kekuatan 

sehingga oleh karenanya tidak bertentangan dengan 

hukun yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan 

hal-hal lain. yang dapat menghalangi pelaksanaan 

Akad ini. 

ASABAH menjamin dirinya tidak sedang nenghadapl 

yugatan pihak lain yang dapat memberikan dampak 

untuk 
negatif terhadap 

kemampuan NASABAH 

dari pihak ketiga barang 
tersebut 

dibebaskan 

CLaksanakan semua kewajiban terhadap Akad 1nl 

5AH mernjamin bahwa setiap pembelian barang 

dibebaskan 
NASABAH 

gala tuntutan, sitaan. atau hal apapun 
atau 

dari se 
ak untuk menebus kembali. 

NASABAH menjamin 
aln 

akan 
menyampaikan. 

suatu 
jaminan 

tambahan l/ atau jaminan 
lainnya yang 

dipandang 



waktu ke 
dari waktu 

embayarar NASAB 
teh BANK dari 

Perlu oleh 

pembayaran 

kewajiban 

Pasal 11 ---texhutang. 

NDAKAN NASP BAR 

Selama 

berlangs 

ungnya 

Akad 
ini.. 

-hal sebagai 

Akad ini, NASABAH dila atan 

PEMBATASAN. TERHADA 

roleh ersetujuan terlebih 
berikut: 

kecuali telah memperole 

uat hutang lain kepada dari 
BANK, 

melakukan 
ha, 

-

NASABAH 

dilarang 

membuat 

tulis dari BANK ketiga tanpa persetujuan 

barang jami 
-

NASABAH 
dilarang 

memindahkan 
bara 

berada atau berlot 
barang 

tersebut 
sepatutnya 

berada at 

pada pihak yang telah dijaminkan kepada BANK pada 

-NASABAH dilarang mengajukan permohonan kepada 

menunjuk berwenang untuk seorang ekse 
kurator, 1ikuidator atau pengawas untuk se 

bagian dari pada harta kekayaan. 

Pasal 12 

RISIKO 

NASABAH wajib melakukan pemeriksaan secara iis 
keabsahan Barang 

yang dibeli dan sejak dt 
tanganinya Akad ini 
menjadi tanggung jawab NASABAH dan 

seluruh risiko atas 

hal itu. BANK bebas dar 

--Pasal 13 ----

ASURANSSI 
NASABAH yang 

b mengasuransikan 
ke segala harta 

0erupakan jaminan berdasarkan Akad ini terha 
dari 

Pembia 

kehilangan da ini 
n dan lain-lain baha 

terhadap bahaya 
kebaa 

sebagaiman dia 



BANK pada Perusahaan Asuransi 
perlu oleh 

disetujui dan yang 
hingga jumlah 

ditentukan oleh BANK,---

di tunjuk atau 

nilai 
pertanggung 

menujuk BANK sebagai penerima uang hasil dengan hasil 
asuransi. (Banker' s Clause). NASABAH 

im cagihan/klair 

ban untuk menyerahkan kepada BANK asli 
berkewajiban 

pol 

olis asurânsi 
tersebut. -

--- Pasal 14 --

PENGAWASAN 

SABAH menyetujui serta mengijinkan wakil dari BANK 

vang diberi wewenang untuk melaksanakan inspeksi yang diberi 

terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, terhadap 

pemeri ksa pembukuan dan catatan NASABAH setiap waktu 

selama Akad. ini berlangsung dan wakil tersebut ---

berhak membuat. copy dari pembukuan dan catatan itu. 

-- Pasal 15 

PEMBERITAHUAN 

Setiap pemberitahuan dan komuni kasi lainnya 

sehubungan dengan Akad .ini dianggap telah 

disampaikan secara 

rcatat, berper ko atau disampai kan pribadi 

dengan tanda terima kepada, 
alamat dibawah ini dan 

aktu-waktu dapat diubah oleh salah satu pihak dan 

eritahukan kepada pihak lainnya. 

baik apabila dikirim per-surat 

NASABAH ANDI JAHJA 

Alamat Jalan Taman Hiburan 
kelurahan Wongkaditi Timur, 

elp./ Fax :085255605081 

Kecamatan Kota UTara, 

Kota Gorontalo 



Ratulangi 

Kelurahan Limba U 

Selatan 

II -

:Jalan Sam Ratul 

lamat 

Kecamatan Kota Sela 

:0435-825899/ 0435-8 

--Pasal 16-

Kota 

Goron 

tal o, 

0435-8257 

7elp./ Fax 

BUKUM YANG MENGATUR 

w 

keten tunduk kepada ket 

berlaku di Indones 
Pelaksanaan Akad ini 

perundang-undangan yang 

na berlaku bagi BANK, tem 
ketentuan 

syariah 

yang 

berlaku 

ha. 

Peraturan Bank Indon 
tetapi 

tidak 

terbatas 

pada 

iah Nasional Majelis 
dan Fatwa 

Dewan 
Syariah 

Indonesia. 

Pasal 17 

PENYELESATAN PERSELISIHAN 

Apabila di kemudian hari terjadi perbe 

pendapat atau penafs iran atas hal-hal 
tercantum di dalam Akad ini atau ter 

perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan 
n, Para Pihak sepakat untuk' menyelesalkan secara musyawarah untuk. mufakat. Dalam hal musyawar 

arah untuk mufakat dimaksu ayat1 Pasal ini tidak te 

sebaga 

para pihak sepakat dan dengan 

i tidak tercapa pai, ma 

gikatkan diri satu terhadap nenyelesai kannya melalui medi 

ini janj 

terhadap yang la 
melalui mediasi. --Dalam penyelesai.an sengketa 

pada ayat 2 tidak mencapai Ke 
pihak bersepakatt 

, dan denga 

Sengketa sebagaima 

mengi.kat.kan diri 
satu terhadap 

pakatan, 
Inaka 

dengan ini berja janji 

ci satu terhac 
nadap yang .lain 



melalui Pengadilan menyelesai kan 
Negeri 

Goron talo. 

--Pasal 18 

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN 

an dan ambahan yang diadakan pada Akad 
Perubahan 

Akad tainbahan lainnya merupakan satu,-ini dan Aka 

itu merupakan bagian kesatuan dan karena 
yang 

dari Akad ini. tidak terpisahkan --

Jika 
satu atau ebih ketentuan dari pada Akad ini 

tidak berlaku,tidak sah, atau tidak dapat 

diperlakukan sama. sekali karena peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku, maka keabsahan 

dan berlakunya iketentuan lain di dalam Akad ini, 

dan Akad tambahan lainya -dallam segala hal tidak 

tergañggu. 
Pasal 19 ---. 

JANGKA WAKTU AKAD 

Akad ini berlaku untük jangka waktu 60 (Enam puluh) 

bulan terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2012 Sampai 

dengan tanggal 05 Oktober 2017. 

Pasal 20 

LAIN LAIN 

DNK dan NASABAH dengan ini, sepakat dan setuju 

untuk memberla kukan 
ketentuan-ket entuan 

seluruh 

yang diatur di "dalam 
Surat Persetujuan Prinsip 

Pembiayaan (SP3) 
No.0281/SP3-30306/10/2012 

meng i NASABAH dan BANK serta 
merupakan 

satu 

kes dan bagian yang 
tidak dapat 

dipisahkan 

anggal 05 Oktober 2012 

karenanya SP3 tersebut 

engan Akad ini. 



ini Tnerupakan 
Akad 

dak terpisa sahkar 
Seluruh Lampiran dari 

kesatuan 

dan 

bagi 
an 

yang 

akibatnya dan segala 

nemi 1ih tempat tinggal yang 
Pengadi.lan Neger 

Akad inii-i-

teta 
Tentang 

perj anj i 
an . 

ini 
.dan 

belah pihak memii 

umum 
di 

Kantor 

Kepaniteraan 
pPen 

i menjamin Gorontalo. 

Para 
pengha dap 

menyata 
kan 

para penghadap akan kebenaran identitas 

ang disampaikan 
dengan 

tanda pengena l1 

saya, Notaris. dan bertanggung jawab sepent 

atas hal tersebut dan selanjutnya para 

mengerti dan memahani 
pengha 

juga menyatakan telah 

akta ini. 

DEMIKIAN AKTA INI 

Dibuat sebagai.minuta dan diselesaikan di Goronta 
pada hari:dan' tanggal séperti tertulis pada bahag 
pada' hari dan tanggal seperti tertulis pada ban awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi yonya MELIYANTI,PADE, Pegawai Notaris, De tinggal di Jalan Raja Eyato, Kelurc 

S, berte 

W, Kecamatan Kota Barat 
yato, Kelurahan Molc 
Kota ontalo; 2. Tuan RONAL SUKARNO HARMAIN, e bertempat tinggal di Jalan 

EARMAIN, Pegawai Nota 
gal di Jalan Taman Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Pendidi 

Gorontalo;- a Utara 

Isetelah saya, Notaris me 
para penghadap 

enghadappara, saks 
ini k 

penghadap, kan akta 

para, saksi, 
para saksi 

DAbuat dengan dua 
perubahan ya 

maka segera 
Not menandatangani akta ini. dan saya 

erubahan yai Cor 

yaitn dua karend 



cetan dengan gantian. 

Minuta 
akta ini telah ditandatangani dengan 

senpurna 

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. 
NOTARIS DI GORONTAO. 

05 OCT 201E 
000 D8P 

NTARIS sUNAHAN BUDIARTo, SH 
GCie 
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P U T U S A N 
Nomor : 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo 

     

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Gorontalo  memeriksa dan mengadili perkara perdata pada 

tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan 

terhadap perkara   Gugatan Ekonomi Syari’ah,  antara:   

Andi Jahja, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir 

SD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. 

K.H. Adam Zakaria Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota 

Utara, Kota Gorontalo,  

dalam hal ini dikuasakan kepada : 

1. Husain Zain, SH 

2. Jesman Husain, SH 

3. R. Mas MH. Agus Rugianto, SH 

adalah advokat berkantor  di kantor Advokat R. Mas. MH. Agus Rugiarto, SH & 

Rekan. Jl. Nani Wartabone No. IIIa Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan, 

Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0057/SK/Kp/G.E.Sy/2017 

tanggal 12 April  2017. 

melawan 

1. PT. Bank Mega Syari’ah Pusat Cq. PT. Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo, alamat Jl. Raja Eyato Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, 

Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I 

2. Pemerintah RI Pusat Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN SULUTENGGOMALUT cq. 

Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, Jl. 

Acmad Nadjamuddin Nomor : 7 Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat II 

3. Yasril M. Noer, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Percetakan Negara VI Nomor 

17 RT/RW 008/003 Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih, 

Kotamadia Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 

SALINAN 
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4. Badan Pertanahan (BPN) Pusat cq. Kepala Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Propinsi Gorontalo cq. Badan Pertanahan Nasional Kota 

Gorontalo. Jl. Kalengkongan Nomor : 18 Kota Gorontalo, disebut Turut 

Tergugat. 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat; 

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

 

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2017  yang telah  

didaftarkan pada tanggal tersebut, di bawah register perkara nomor :  

0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, mengemukakan alasan-alasan sebagai tersebut di bawah ini 

: 

1. Bahwa  antara Penggugat  dengan  Tergugat  I  pada  tanggal 27 Januari 2012 telah 

menandatangani  Akta  Perjanjian  Kredit,yang  merupakan  Perikatan  Perjanjian  

Kredit  sekaligus  terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (Kredit dan 

Debitur). 

2. Bahwa Penggugat  memberikan  jaminan/agunan  berupa sebidang tanah seluas 

396 m2 sesuai Sertifikat  Hak  Milik  No. 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa 

Djafar berikut bangunan rumah yang terletak diatasnya terletak di jalan KH Adam 

Zakaria kelurahan Wonggaditi Timur kecamatan Kota utara Kota Gorontalo. 

3. Bahwa  jumlah  pinjaman Penggugat pertama  sejumlah  Rp.201.000.000.-    ( dua 

ratus satu juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 3 tahun dengan angsuran 

kurang lebih  Rp.7.593.334,-( Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu 

Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) per bulan. 

4. Bahwa selang waktu sembilan bulan, penggugat dibujuk oleh tergugat I supaya 

menambah pinjaman, sebesar Rp.400 juta,mendengar tawaran tersebut penggugat 

langsung menyetujui. 

5. Bahwa akan tetapi pada saat kontrak yang diberikan hanya sebesar 

Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),dengan jangka waktu 5 
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tahun dengan angsuran Rp.6.670.000,-(Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu 

Rupiah) per bulan. 

6. Bahwa dengan pemberian pinjaman tersebut penggugat menolak, akan tetapi 

tergugat I tetap memaksakan untuk mengambil dulu pinjaman Rp.250 juta 

tersebut. 

7. Bahwa dari pinjaman Rp.250 juta tersebut, yang di terima oleh penggugat pada 

waktu itu tinggal Rp.80.500.000,-(Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 

setelah di potong sisa hutang pertama dan biaya  administrasi, sehingga tidak 

cukup untuk menopang usaha penggugat yang pada waktu itu dalam keadaan 

krisis. 

8. Bahwa karena pinjaman yang didapat tidak bisa menopang atau memulihkan 

usaha penggugat maka penggugat mengalami kesulitan untuk membayar angsuran 

kepada tergugat I yang tiap bulannya Rp.6.670.000,-(Enam Juta Enam Ratus 

Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan akhirnya penggugat gagal usaha dan 

mengalami keterlambatan atau kemacetan dalam membayar angsuran kepada 

tergugat I,yang tiap Bulannya Rp. 6.670.000,-(Enam Juta Enam Ratus Tujuh 

Puluh Ribu Rupiah) per bulan. 

9. Bahwa selama mengalami kesulitan tersebut tergugat I tidak pernah memberikan 

solusi yang menyelamatkan penggugat. 

10. Bahwa dengan pinjaman Rp. 250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) 

tersebut, penggugat telah mengangsur sebanyak 15 kali. 

11. Bahwa namun oleh   karena   Penggugat mengalami   gagal   usaha maka   

pembayaran pengembalian uang pinjaman tersebut mengalami keterlambatan atau 

kemacetan ; 

12. Bahwa  atas  keterlambatan  tersebut Penggugat  mendapatkan  teguran/somasi  

dari Tergugat I, namun Penggugat tetap mengupayakan untuk melunasi hutang 

tersebut  ; 

13. Bahwa tiba-tiba sekitar bulan Maret 2016 penggugat kaget dengan Surat 

pemberitahuan, bahwa jaminan penggugat akan di lelang pada hari selasa 22 

Maret 2016. 

14. Bahwa permohonan lelang tersebut di ajukan oleh Zulkifly Mohamad Rifai 

sebagai PIC lelang pada PT.bank Mega Syariah KCP Gorontalo. 

15. Bahwa permohonan yang diajukan Tergugat I adalah keliru/melawan hukum. 
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16. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah  Agung  (MA), 

pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh kreditur melalui 

lelang tanpa ada fiat dari  pengadilan  negeri  setempat.  Putusan  MA  No.  3021  

K/Pdt/1984  tertanggal  30 Januari  1984  dalam  putusan  ini  MA  menyatakan  

berdasarkan  Pasal  224  HIR pelaksanaan  lelang  akibat  grosse  akte  hipotik  

yang  memakai  irah-irah  seharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan 

Negeri;  

17. Bahwa dengan lahirnya Pasal 6 UU No.4 tanhun 1969 Tentang hak 

tanggugan,maka grose hak tanggugan dikesampingkan. 

18. Bahwa oleh karena UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memakai ira-

ira sama dengan grose hipotek, maka pelaksanaan lelang eksekusi harus ada fiat 

atau perintah dari pengadilan setempat dalam hal ini pengadilan Agama 

Gorontalo. 

19. Bahwa Putusan  MA  No.  3021/K/1984  tertanggal  30  Januari  1984  yang  

menyatakan  parate eksekusi  yang  dilakukan  dengan  meminta  persetujuan  

Ketua  Pengadilan  Negeri meskipun  didasarkan  pasal  1178  ayat  (2)  KUH  

Perdata  adalah  perbuatan  melawan hukum dan lelang yang dilakukan menjadi 

batal; 

20. Bahwa Para penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk jual sendiri  ; 

21. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo bahwa harga 

pasaran jaminan milik Penggugat adalah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta 

Rupiah) dan oleh Tergugat I agunan milik Penggugat dijual dengan harga yang 

sangat murah dibawah harga pasaran yaitu hanya Rp.221.000.000.,-(dua ratus dua 

puluh satu juta rupaiah).  

22. Hal  ini  telah  membuktikan  bahwa  Tergugat  I  telah  sewenang-wenang  

dengan  tidak menentukan harga lelang secara layak dan sesuai dengan harga 

pasaran. 

23. Bahwa salah satu syarat menjual lelang adalah harus ada penilaian harga secara 

resmi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). 

24. Bahwa Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat 

ditempuh melalui.beberapa cara diantaranya  : 

a Penjadwalan Kembali (rescheduling)   
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      Perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka 

waktu termasuk masa tenggan, baik meliputi perubahan besarnya angsuran 

maupun tidak. 

b Persyaratan Kembali (reconditioning) 

      Perubahan  sebagian  atau  seluruh  syarat-syarat  kredit  yang  tidak  terbatas  

pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan 

lainnya sepanjang tidak  menyangkut  perubahan  maksimum  saldo  kredit  

dan  konversi  seluruh  atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank. 

c Penataan Ulang (restrukturing) 

      Perubahan  syarat-syarat  kredit  berupa  penambahan  dana  bank  dan  atau  

konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru 

dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam 

perusahaan. 

d Restrukturisasi Kredit berdasarkan SK Dir. BI 31/150/KEP/DIR/1998 Upaya  

yang  dilakukan  bank  dalam  kegiatan  usaha  perkreditan  agar  debitur  

dapat memenuhi   kewajibannya,   antara   lain   melalui     penurunan   suku   

bunga   kredit, pengurangan   tunggakan   bunga   kredit,   pengurangan   

tunggakan   pokok   kredit, perpanjangan  jangkwa  waktu  kredit,  

penambahan  fasilitas  kredit,  pengambilalihan aset debitur sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku ; 

25. Bahwa upaya win-win solution tersebut sama sekali belum dilakukan oleh 

Tergugat I dan terkesan memaksakan pemberlakuan pasal 6 UU NO 4 1996. 

26. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum mengajukan permohonan lelang, 

Tergugat  I  dalam  mengajukan  permohonan  lelang  kepada  Tergugat  II  tidak  

pernah mempunyai  dasar  hukum  sama  sekali  karena Penggugat  tidak  pernah  

dinyatakan oleh Pengadilan wanprestasi. “Karena wanprestasi mempunyai akibat-

akibat yang begitu penting,  maka  harus  ditetapkan  lebih  dahulu  apakah  

siberutang  melakukan  wanprestasi atau lalai dan kalau hal itu disangkal olehnya, 

maka harus dibuktikan dimuka Hakim.  Pengajuan  ke  Pengadilan  tentang  

wanprestasi  dimulai  dengan  adanya  somasi  yang dilakukan  oleh  seorang  

Jurusita  dari  Pengadilan,  yang  membuat  proses  verbal  tentang pekerjaannya 

itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan dengan 

mudah dipungkiri oleh si berutang  ; 
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27. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah dinyatakan wanprestasi oleh 

Pengadilan maka dasar pengajuan permohonan lelang Tergugat I kepada Tergugat 

II tidak ada, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang telah melakukan 

penjualan lelang pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Tergugat II kepada Turut 

terguagat I terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 663/wonggaiti timur 

atas nama Aisa Djafar 396 m2 berikut bangunan rumah yang terletak  di atasnya di 

Kelurahan Wonggaditi kecamatan Kota Timur kota Gorontalo  adalah tidak sah.  

Dan  untuk  itu  maka  sudah  benar  jika  Majelis  Hakim  menghukum  Tergugat  

I  untuk membatalkan  penjualan  lelang  yang  telah  dilakukan  oleh  Tergugat  II 

terhadap sebidang tanah seluas 396 m2 Sertifikat Hak Milik No.663.berikut 

bangunan rumah diatasnya. 

28. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No.157 /ROM-SBY/LLG/14 yang di berikan 

oleh Hamzah Icsan Nasution dan Muhammad Arthur Khan masing-masing selaku 

Regional Head dan Regional Operation Manager dalam jabatannya tersebut 

meawakili Direksi PT. Bank Mega Syariah,bahwa kuasa menjual lelang tersebut 

diberikan kepada Muh Idrus Sade dan Jemi Salihi untuk menjual lelang ke 

KPKNL Surabaya,akan tetapi kenyataannya dalam kutipan lelang  Nomor 

:315/2016 yang menjual lelang hanyalah Zulkifly Mohamad Rifai dan hanya 

dijual lelang di KPKNL Gorontalo. 

29. Bahwa  Syarat-syarat  lelang  cacat  hukum  karena  kewenangan  Tergugat  II  

hanya  meliputi permohonan  lelang  piutang  negara  terhadap  milik  Negara.  

Bahwa  Tergugat  I  bukan merupakan  bank  milik  pemerintah  yang  

pembiayaannya  diberikan  oleh  pemerintah namun merupakan bank swasta dan 

oleh karenanya pelelangan yang dilakukan Tergugat II terbukti melanggar hukum;  

30. Bahwa  perbuatan  Tergugat  II  yang  tetap  melakukan  pelelangan  terhadap  

jaminan  milik Penggugat  merupakan  perbuatan  tidak  dapat  dibenarkan,  

karena  tidak  adanya keadilan  (rechtvaarding)  dan  tidak  ada  kepatutan 

(redelijk)  serta  tidak  sesuai  dengan hukum (rechtmating). 

31. Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  telah  jelas Tergugat I dan 

Tergugat II telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  mengakibatkan  

Penggugat  mengalami kerugian baik materiil, maupun Immaterial dengan 

perincian sebagai berikut  : 

 Kerugiaan Materiil 
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- Biaya-biaya  pengurusan  perkara  ini  sebesar  Rp.  20.000.000,-  ( Dua Puluh 

Juta   Rupiah)  ;  

 Kerugian  Immaterial,  berupa  rasa  bingung,  hilangnya  rasa  konsentrasi  

bekerja, ancaman  blacklist  dari  Bank  Indonesia  dan  sebagainya  yang  tidak  

dapat  dinilai dengan   uang,namun Penggugat   mohon   ditentukan   saja   

sebesar   Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  ; 

32. Bahwa penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Cq majelis Hakim Yang 

memeriksa perkara a quo supaya menunda sita eksekusi/eksekusi pengosongan 

yang akan dilakukan oleh tergugat I dan Turut tergugat I atau menunda tergugat I 

dan Turut tergugat I atau siapa saja kecuali penggugat, yang ingin melakukan 

tindakan untuk mengawasi dan menempati sebidang tanah seluas 396 m2 sesuai 

sertifikat No 663/Wonggaditi atas nama Aisa Djafar yang terletak dikelurahan 

Wonggaditi kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo selama proses perkara a quo 

berlangsung atau belum inkracht Van Gewijsde. 

33. Bahwa penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Gorontalo Cq 

majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan bahwa tergugat 

I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah 

melelang sebidang tanah seluas 396 m2 sesuai sertifikat No 663/Wonggaditi atas 

nama Aisa Djafar yang terletak dikelurahan Wonggaditi kecamatan Kota Timur 

Kota Gorontalo tanpa berdasarkan hukum. 

34. Bahwa penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Cq majelis hakim 

yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan tidak sah dan batal demi 

hukum pelelangan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 663/Wonggaditi seluas 396 

M2  berikut bangunan rumah yang terletak Diatasnya atas nama Aisa Djafar yang 

terletak di kelurahan Wonggaditi kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. 

35. Bahwa  oleh  karena  kerugian-kerugaian  tersebut  akibat  Perbuatan  Melawan  

Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka penggugat 

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung  renteng  

membayar  kerugian  Materiil  dan  Immateriil  yang  dialami  oleh Penggugat 

secara tunai, langsung dan seketika setelah putusan dibacakan 

36. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat 

memohon kepada Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 
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1.000.000,- (satu juta rupiah)  perhari  apabila  lalai  dalam  melaksanakan  

putusan  ini  setelah  mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng  ; 

37. Bahwa  untuk  menjamin  agar tanah  milik  Penggugat  tidak  dijual  oleh  

siapapun kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dilakukan sita 

jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah seluas 396 m2 berikut 

bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 663/Wonggaditi 

atas nama Aisa Djafar terletak di kelurahan Wonggaditi kecamatan Kota Timur 

Kota Gorontalo. 

38. Bahwa karena gugatan-guatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka 

mohon agar  perkara  ini  dijalankan  lebih  dahulu  walau  terdapat  upaya  hukum  

banding,  verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij vorrad) ;  

39. Bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan melawan  

Hukum  maka mohon  untuk  menghukum  Para  Tergugat untuk tunduk dan patuh 

terhadap putusan ini. 

40. Bahwa penggugat memohon Agar ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim 

Yang memeriksa Perkara A quo menghukum Para Turut tergugat Untuk tunduk 

terhadap putusan ini.   

41. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka mohon 

dibebani untuk membayar biaya perkara menurut hukum secara tanggung renteng  

; 

Maka  berdasarkan  uraian  di  atas  kiranya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama 

Gorontalo berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut : 

Dalam provisi 

1. Menghukum tergugat I dan Turut tergugat I atau siapa saja kecuali penggugat, 

supaya menunda sita eksekusi/eksekusi pengosongan atau untuk menguwasai 

dan menempati sebidang tanah seluas 396 m2 sesuai sertifikat No 

663/Wonggaditi atas nama Aisa Djafar yang terletak dikelurahan wonggaditi 

kecamatan kota timur kota gorontalo selama proses perkara a quo berlangsung 

atau belum inkracht Van Gewisde. 

Dalam Pokok Perkara 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan 

perbuatan melawan hukum karena telah bersama-sama melelang sebidang 
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tanah seluas 396 m2 sesuai sertifikat No 663/Wonggaditi atas nama Aisa Djafar 

yang terletak dikelurahan Wonggaditi Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 

secara tidak sah atau tanpa berdasarkan hukum.  

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelelangan terhadap sebidang 

tanah seluas 396 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 663/Wonggaditi berikut 

bangunan rumah yang terletak Diatasnya atas nama Aisa Djafar yang terletak di 

kelurahan Wonggaditi kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. 

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian 

Materiil dan Immateriil yang dialami Para Penggugat secara tunai,  langsung 

dan seketika setelah putusan dibacakan dengan perincian kerugian sebagai 

berikut: 

 Kerugiaan Materiil: 

- Biaya-biaya  pengurusan  perkara  ini  sebesar  Rp.  20.000.000,-  ( Dua 

Puluh Juta Rupiah) 

 Kerugian  Immaterial,  berupa  rasa  bingung,  hilangnya  rasa  konsentrasi  

bekerja, ancaman  blacklist  dari  Bank  Indonesia  dan  sebagainya  yang  

tidak  dapat  dinilai dengan   uang   namun Penggugat   mohon   ditentukan   

saja   sebesar   Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)  ;  

5. Menghukum  Para  Tergugat  secara  tanggung  renteng  untuk  membayar  

uang  paksa (dwangsom)  sebesar  Rp.  1.000.000,-  (Satu  Juta  Rupiah)  

perhari  apabila  lalai  dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai 

kekuatan hukum tetap ;  

6. Menyatakan  putusan  perkara  ini  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu  

meskipun  ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukuman lainnya 

dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij vorrad)  ; 

7. Menghukum  Para  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  untuk  tunduk  dan  patuh  

terhadap putusan ini  ; 

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini ;  

ATAU   

Jika Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama Gorontalo  yang  memeriksa  dan  menangani  

perkara  ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); 
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat, I 

tergugat II dan tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali turut 

tergugat tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi 

dan patut sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan tertanggal 8 Mei 2017 dan 

ketidakdatangannya tanpa alasan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan 

tetapi tidak berhasil, demikian halnya dengan mediasi yang telah dilakukan oleh hakim 

mediator dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil; 

Bahwa oleh karenanya dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan 

membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahakan 

olehnya; 

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat I telah memberikan 

jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 22 Agustus 2017, sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI : 

I. Gugatan PENGGUGAT Daluwarsa (Paremtoire Exceptie) : 

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendasarkan adanya hubungan 

hukum antara TERGUGAT I selaku Bank dengan PENGGUGAT selaku 

Nasabah sebagaimana tertuang  dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 

17 tertanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris GUNAWAN 

BUDIARTO, SH (”Akad Pembiayaan Murabahah No. 17”), sementara 

hubungan hukum tersebut telah berakhir berdasarkan Lelang Eksekusi 

atas Jaminan/Agunan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di 

Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kotamadya 

Gorontalo, Gorontalo dengan tanda bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 

663 tertanggal 8 Nopemer 2000, Surat Ukur No. 39/Wongkaditi/2000 

tertanggal 1 Nopember 2000, seluas 396 m2 (tiga ratus sembilan puluh 

enam meter persegi), atas nama AISA DJAFAR (”SHM No. 

663/Wongkaditi Timur”), sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 

315/2016 tertanggal 27 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo (”Risalah Lelang No. 

315/2016”) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1495/2014 

tertanggal 30 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota 
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Gorontalo (”SHT No. 1495/2014”) Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 

314/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan PPAT. 

GUNAWAN BUDIARTO, SH (”APHT No. 314.2014”). 

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang telah 

Daluwarsa, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak 

dapat diterima. 

II. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) : 

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah tentang Perbuatan Melawan 

Hukum, sementara hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan 

PENGUGGAT adalah didasarkan dari adanya Akta Pembiayaan 

Murabahah No. 17, dimana dalam Akad Murabahah No. 17 hanya 

mengatur tentang adanya Cidera Janji (Pasal 8) dan Akibat Peristiwa 

Cidera Janji (Pasal 9) sebagaimana diakui pula oleh PENGGUGAT pada 

dalil nomor 28 s/d 29 Gugatan, sehingga PENGGUGAT dalam 

Gugatannya telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan 

Hukum dengan Cidera Janji. 

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang Tidak 

Jelas/Kabur, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak 

dapat diterima, sebagaimana pula ditegaskan antara lain dalam :  

- Yurisprudensi MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 1986, 

yang menyatakan : “Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan 

Hukum dan Perbuatan Ingkar Janji. Perbuatan Melawan Hukum 

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan 

digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) 

berdasarkan 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib 

beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”. 

- Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, 

yang menyatakan : ”Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak 

sempurna haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat 

diterima”. 

III. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak : 

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendasarkan adanya Akad 

Pembiayaan Murabahah No. 17, sementara PENGGUGAT dalam 
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Gugatannya tidak menyertakan Notaris. GUNAWAN BUDIARTO, SH 

selaku pihak dalam perkara ini. 

 Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak, dan 

Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima, 

Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang 

menyatakan bahwa : ”Suatu gugatan yang tidak lengkap para 

pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan 

hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka 

gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”. 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil 

PENGGUGAT dalam Gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh 

TERGUGAT I secara tegas dan tertulis. 

2. Bahwa seluruh dalil yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam Eksepsi, 

mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini. 

3. Bahwa sebagaimana diakui pula oleh PENGGUGAT adalah Nasabah pada 

TERGUGAT I selaku Bank, dengan Jaminan/Agunan berupa SHM No. 

663/Wongkaditi Timur, berdasarkan : 

- Akad Pembiayaan Murabahah No. 17. 

- SHT No. 1495/2014. 

4. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya PENGGUGAT telah Cidera Janji 

terhadap TERGUGAT I, hal mana telah disepakati pula oleh 

PENGGUGAT, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 8 ayat 1 tentang 

Cidera Janji pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 17, yang menyatakan:  

”Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad 

ini untuk membayar angsuran Piutang Murabahah tersebut tepat pada 

waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang 

cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak 

diperlukan pernyataan telebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi 

kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini BANK dan 

NASABAH sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHPer”. 
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Dan meskipun TERGUGAT I telah menempuh upaya penyelesaian secara 

musyawarah, termasuk diantaranya dengan memberikan Surat Peringatan 

kepada PENGGUGAT sebagaimana diakui pula oleh PENGGUGAT dalam 

dalil 13 Gugatan, tetapi ternyata PENGGUGAT tetap tidak memiliki itikad 

baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT I. 

5. Bahwa karena tidak ada kepastian dari PENGGUGAT untuk 

menyelesaikan sisa kewajibannya kepada TERGUGAT I, maka dengan 

terpaksa TERGUGAT I menempuh penyelesaian melalui Lelang Eksekusi 

terhadap Jaminan/Agunan berupa SHM No. 663/Wongkaditi Timur, 

sebagaimana didasarkan antara lain pada  : 

- Pasal 9 ayat 2 tentang Akibat Dari Peristiwa Cidera Janji pada Akad 

Pembiayaan Murabahah No. 17, yang menyatakan : ”Jika ayat 1 

(satu) pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, 

maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada 

NASABAH, akan menjual barang agunan  didepan umum ataupun 

dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, 

yang sesuai dengan prinsip syariah.”. 

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, antara lain dalam : 

- Pasal 6, yang menyatakan : ”Apabila debitor cidera janji, 

pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari 

hasil penjualan tersebut”. 

- Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : Sertifikat Hak Tangungan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku 

sebagai pengganti grosse acte Hypotek sepanjang mengenai 

hak atas tanah.” 

- Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. 

Sehingga penyelesaian melalui Lelang Eksekusi adalah sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah secara hukum, dan 
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bagi TERGUGAT III (YASRIL M. NOER) selaku Pembeli Lelang wajib 

diberikan perlindungan hukum. sebagaimana ditegaskan pula dalam 

Yurisprudensi MARI No. 323 K/Sip/1968, yang menyatakan : “Suatu 

lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta, 

dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka lelang 

tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad 

baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum” 

Dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan yang intinya 

menyatakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah 

melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak 

berdasar dan mengada-ada, dan Gugatan dengan dalil-dalil yang 

demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak. 

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil 

PENGGUGAT dalam Gugatannya tidaklah dapat membuktikan adanya 

Perbuatan Melawan Hukum dari Para TERGUGAT dan TURUT 

TERGUGAT, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan 

yang sudah seharusnya ditolak. 

7. Bahwa oleh karena proses lelang atas jaminan Penggugat berupa SHM 

No. 663/Wongkaditi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, maka sudah sepatutnya permohonan pembatalan penjualan 

lelang sebagaimana angka 29 posita Penggugat ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 

8. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan 

tentang ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT secara tanggung 

renteng sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), 

yang terdiri dari : 

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

adalah tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ada dan sudah 

seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan pula antara lain dalam : 

- Yurisprudensi MARI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, yang 

menyatakan : “Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam 
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bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan 

tersebut harus ditolak”. 

- Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, 

yang menyatakan : ”Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai 

perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar 

tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi 

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan 

tersebut tidak jelas/tidak sempurna”. 

9. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan 

tentang Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 

rupiah) per hari adalah tuntuntan yang tidak berdasar dan sudah 

seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi 

MARI No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, yang menyatakan : 

”Tuntutan pembayaran uang paksa i.c. tidak dapat diterima karena 

tidak jelas dasar hukumnya”. 

10. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan 

PENGGUGAT yang memohon agar putusan perkara ini dapat 

dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun terdapat 

upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi, adalah tuntutan yang 

sudah seharusnya ditolak, sebagaimana pula ditegaskan dalam Surat 

Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang 

menegaskan agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar 

bij Voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 

H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. 

11. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan 

tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan tuntutan mencabut 

Sertifikat Syariah adalah tuntutan yang mengada-mengada, tidak berdasar 

dan sudah seharusnya ditolak. 

12. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT untuk selebihnya karena tidak 

ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar 

dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka TERGUGAT I 

menganggap bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut tidak perlu untuk 

ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.   
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Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka 

TERGUGAT I kepada kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus 

sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI : 
 
1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT I. 

 
2. Menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa dan/atau Obscuur Libel 

dan/atau Kurang Pihak sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya . 

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 

perkara ini. 

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat 

lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa (Ex Aequo et Bono). 

Bahwa tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis pada 

persidangan tertanggal 22 Agustus 2017  sebagai berikut : 

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, 

tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam 

gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas 

kebenarannya. 

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa dirinya:  

a. telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Mega 

Syariah Cabang Gorontalo (Tergugat I) berdasarkan Akad 

Pembiayaan Murabahah No. 17 tanggal 5 Oktober 2012; 

b. tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit. 

Dengan demikian, Penggugat telah mengakui bahwa yang bersangkutan 

telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 

17 tanggal 5 Oktober 2012 yang telah disepakati. 

3. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang atas objek sengketa dapat Tergugat 

II sampaikan kronologinya sebagai berikut: 
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a. Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II 

melalui Surat Permohonan Lelang Ulang Melalui Internet No. 

001/Lelang-Gtlo/06/2016 tanggal 17 Juni 2016 terhadap sebidang 

tanah dan segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut seluas 396 

m2  sesuai SHM No. 663/Wongkaditi Timur atas nama Aisa Djafar 

yang terletak di Jalan KH Adam Zakaria, Kelurahan Wongkaditi Timur, 

Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo (selanjutnya akan disebut 

“objek sengketa”); 

b. Oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah 

disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan dan telah 

memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka sebagaimana 

Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

Tergugat II menerima permohonan lelang dari Tergugat I dan 

menindak lanjutinya dengan menetapkan hari dan tanggal 

pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas objek sengketa pada hari 

Jumat tanggal 12 Agustus 2016 melalui Surat Penetapan Jadwal 

Lelang No. S-513/WKN.16/KNL.02/2016 tanggal 17 Juni 2016; 

c. Dengan telah ditetapkannya hari dan tanggal pelaksanaan lelang, 

Tergugat I kemudian mengumumkan rencana pelaksanaan lelang 

ulang ke khalayak ramai melalui surat kabar Harian “Gorontalo Post” 

yang terbit pada tanggal 20 Juni 2016 dan ditayangkan melalui 

Aplikasi Lelang Internet pada alamat domain 

https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. pada tanggal 20 Juni 2016; 

d. Setelah semua persyaratan dan proses persiapan lelang lengkap dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian pelelangan atas 

objek sengketa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 

sesuai dengan Risalah Lelang No. 315/2016 tanggal 27 Juni 2016. 

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat 

gugatannya halaman 5 (lima) angka 21 (dua puluh satu) yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa salah satu syarat penjualan lelang adalah 

harus ada penilaian harga secara resmi dari Kantor Jasa Penilai Publik. 
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5. Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami ketentuan lelang yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa: 

“Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: 

a. penilaian oleh Penilai; atau 

b. penaksiran oleh Penaksir.” 

7. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 45 huruf b Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa: 

“Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian dari 

Penilai dalam hal Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi 

Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit 

Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 

8. Bahwa Tergugat I selaku Pemohon Lelang telah menaksir nilai objek 

sengketa di bawah Rp. 1.000.000.000,-, sehingga Tergugat I tidak 

menggunakan jasa Kantor Penilai Publik untuk menentukan nilai limit 

lelang. 

9. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan nilai limit 

lelang tidak sesuai dengan prosedur lelang harus ditolak oleh Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena ternyata terbukti bahwa 

penetapan nilai limit lelang terhadap objek sengketa telah sesuai dengan 

ketentuan lelang yang berlaku. 

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 

surat gugatannya angka 29 (dua puluh sembilan) yang pada pokoknya 

menyatakan Penggugat tidak pernah dinyatakan wanprestasi oleh 

Pengadilan, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang melakukan 

penjualan lelang atas objek sengketa melalui Tergugat II adalah tidak sah 

dan harus dibatalkan. 

11. Bahwa tidak ada satupun ketentuan lelang yang mensyaratkan debitur 

harus terlebih dahulu dinyatakan telah wanprestasi oleh Pengadilan. 
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12. Bahwa sebagaimana ketentuan lelang yang berlaku yakni Pasal 6 angka 

5 Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. 2/KN/2017 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang salah satu persyaratan 

lelang eksekusi pasal 6 UU hak tanggungan adalah salinan dokumen bukti 

bahwa debitor telah wanprestasi. 

13. Bahwa dalam permohonan lelangnya, Tergugat I telah melampirkan Surat 

Pernyataan No. 001/Lelang-Gtlo/06/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang salah 

satu poinnya menyatakan bahwa nasabah yang objek jaminan lelangnya 

dimohonkan lelang telah benar-benar melakukan wanprestasi dalam 

melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I.  

14. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat telah melakukan 

wanprestasi sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat I dalam surat 

keterangan yang disampaikan sebagai persyaratan lelang, sehingga 

pelelangan telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan lelang 

yang berlaku. 

15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 

gugatannya angka 31 (tiga puluh satu) yang pada pokoknya menyatakan 

Tergugat II melakukan lelang atas objek sengketa melalui internet, 

padahal syarat lelang lewat internet adalah apabila harga objek lelang 

sudah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

16. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena di semua 

ketentuan lelang yang berlaku tidak ada satupun ketentuan yang 

mengatur syarat pelaksanaan lelang melalui internet adalah harga 

objek lelang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 

sehingga sudah selayaknya apabila dalil Penggugat tersebut ditolak oleh 

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. 

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 

gugatannya angka 32 (tiga puluh dua) yang pada pokoknya menyatakan 

pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II cacat hukum karena 

kewenangan Tergugat II hanya meliputi permohonan lelang piutang 

negara terhadap bank milik negara. 

18. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat, karena 

sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan 
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Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang  disebutkan bahwa salah satu kewenangan 

Tergugat II termasuk di dalamnya melaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 

6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). 

19. Bahwa dengan demikian lelang terhadap objek sengketa yang 

dimohonkan oleh Tergugat I termasuk dalam pelelangan yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Tergugat II, sehingga sudah selayaknya 

dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara a quo. 

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, menjadi tidak relevan 

apabila Penggugat mempersoalkan pelelangan a quo dengan 

membandingkan-bandingkan dasar hukum pelaksanaan lelang karena 

faktanya Penggugat tidak dapat melaksanakan pembayaran cicilan kredit 

sebagaimana telah diperjanjikan dengan Tergugat I. 

21. Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa yang merupakan barang 

jaminan hak tanggungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku yakni:  

a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang berbunyi: 

“Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan 

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan 

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” 

b. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan yang berbunyi: 

“Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek 

sepanjang mengenai hak atas tanah.” 

c. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan yang berbunyi: 
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“apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual 

obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, atau 

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum 

menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang 

Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada 

kreditor-kreditor lainnya.” 

d. angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang berbunyi pada pokoknya: 

“Sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat-

tanda-bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah 

dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA", untuk memberikan kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.” 

22. Bahwa dengan demikian pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh 

Tergugat II atas objek sengketa adalah berdasarkan undang-undang dan 

telah tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 905/2014 

tanggal 25 November 2015 untuk menjual sendiri secara lelang terhadap 

objek hak tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur, 

apabila debitur cedera janji melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa 

untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai 

perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur yang bersifat 

kumulatif sebagai berikut : 

 Harus ada perbuatan ; 

 Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ; 

 Harus ada unsur kesalahan ; 
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 Harus ada kerugian yang diderita ; 

 Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang 

ditimbulkan. 

24. Bahwa ternyata tidak ada satu pun perbuatan Tergugat II yang dapat 

dikategorikan perbuatan melawan hukum, dikarenakan pelaksanaan 

lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II telah 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan 

hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum.  

25. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai 

dengan ketentuan hukum sehingga perbuatan tersebut adalah sah 

menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Oleh 

karena itu permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 

(lima) dan 8 (delapan) agar Majelis Hakim menyatakan jual beli lelang atas 

objek sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum tidak berdasar 

dan harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa : 

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, tidak dapat dibatalkan.” 

26. Bahwa semua dalil Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak benar 

dan telah terbantahkan, sehingga Majelis Hakim perkara a quo juga 

selayaknya menolak permohonan Para Penggugat dalam petitum 

gugatannya angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya menuntut Para 

Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 20.000.000,- 

(dua puluh Juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat. 

27. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam 

petitum gugatannya angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya meminta 

kepada Majelis Hakim agar putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih 

dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, 

kasasi, ataupun upaya hukumam lainnya dari Para Tergugat atau pihak 

ketiga lainnya. 
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28. Bahwa permintaan tersebut harus ditolak, karena untuk dapat 

dijatuhkannya putusan Uitvoerbaar Bij Vooraad, harus memenuhi syarat 

ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, yakni: 

a. terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang 

menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti; 

b. terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim 

yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang 

kepemilikan. 

29. Bahwa ternyata dari permohonan-permohonan Penggugat dalam petitum 

gugatannya tidak ada satupun permohonan yang dapat diputus secara 

Uitvoerbaar Bij Vooraad. Dengan demikian jelas bahwa putusan serta 

merta tidak boleh dijalankan. 

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon 

kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berkenan memutus 

dengan diktum sebagai berikut: 

 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

 Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya 

perkara yang timbul. 

Bahwa tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis pada 

persidangan tertanggal 22 Agustus 2017 sebagai berikut : 

1. Dalam hal perkara gugatan ini, saya menerangkan bahwa saya sebagai 

pemenang resmi lelang yang diselenggarakan oleh kantor pelayanan 

kekayaan dan lelang Gorontalo (KPKNL) tanggal 27 Juni 2016. 

Objek lelang tersebut sebidang tanah dan bangunan 396m² dengan 

nomor sertipikat SHM No. 663 Wongkaditi Timur, yang saat ini objek 

tersebut dijadukan gugatan oleh Andi Jahja dan sebagai bahan 

pertimbangan Pengadilan Agama,berikut saya sampaikan rincian yang 

perlu diktehaui atas gugatan tersebut : 

 Gugatan yang dilakukan oleh saudara penggugat salah. 

Saya sama sekali tidak mengenal saudara penggugat dan 

sudah seharusnya penggugat jika ada masalah agar 
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menyelesaikan gugatannya kepada pihak Bank Mega Sari’ah 

selaku penerima Hak Tanggungan atas kredit yang dilakukan 

olehnya bukan kepada saya selaku pemenang lelang. 

 Sudah seharusnya gugatan ini didaftarkan dan diputuskan oleh 

Pengadilan Negeri Gorontalo selaku pihak yang memutuskan 

jika terjadi gugatan bukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo. 

Berdasarkan pasal 4 akta pemberian hak tanggungan no. 314 

tahun 2014 oleh pejabat pembuat akta tanah Gunawan 

Budiarto, SH yang dilakukan dan ditandatangani oleh saudara 

penggugat dan istrinya Aisa Djafar dengan Bank Mega Syari’ah 

dijelaskan bahwa para pihak jika terjadi masalah atau gugatan 

memilih domisili pada kantor panitera pengadilan negeri 

Gorontalo. 

 Berdasarkan yurisprudensi MARI no. 232 K/Sip/1968 “suatu 

lelang yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta 

dimenangkan oleh pembeli lelang tersebut tidak dapat 

dibatalkan dan pembeli yang beritikad baik tersebut wajib 

diberikan perlindungan hukum”. 

Perlu diketahui bahwasannya saya sebagai pemenang lelang 

telah melakukan eksekusi pengosongan pada tanggal 17 

Januari 2017 eksekusi ini dilakukan berdasarkan surat 

penetapan nomor : 12/Pdt.Eks/2016/PN.Gtlo tertanggal 30 

November 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Gorontalo. Oleh karena itu sudah jelas dan terbukti secara 

hukum bahwa saya Yusril M. Noer sebagai pemelik sah 

sebidang tanah dan bangunan tersebut. 

 Status penggugat saat ini adalah terdakwa berdasarkan laporan 

Polisi nomor : LP/129/SPKT/Res-Gtlo Kota dan 

SP.Sidik/132.AII/2017/Reskrim 

Pada tanggal 24 Februari 2017 saya melaporkan ke POLRES 

Kota Gorontalo bahwa saudara Andi Jahja atau penggugat 

melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan pengrusakan 

terhadap objek gugatan yang saya miliki, yang telah dilakukan 
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eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dan 

saat ini dalam proses persidangan di PN Kota Gorontalo. 

Bahwa turut tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir 

dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat telah memberikan replik 

secara tertulis yang disusul oleh duplik tergugat I dan tergugat II yang pada 

pokoknya bertetap pada jawaban masing-masing. 

Bahwa tergugat III tidak memberikan duplik dan telah menyatakan 

untuk tidak hadir pada sidang lenjutannya; 

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan 

bukti surat dalam bentuk fotokopi dan yang dapat ditunjukan aslinya hanyalah 

bukti P.4 dan P. 8 dan untuk semua alat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda 

bukti P.1 sampai dengan bukti P. 8 sebagai berikut : 

- Bukti P.1 : Fotokopi sertipikat hak milik nomor 663/Kel. 

Wongkaditi an. Aisa Djafar, yang dibuat dan 

ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kota 

Gorontalo, pada tanggal 8 Nopember 2000; 

- Bukti P. 2 : Fotokopi surat kuasa nomor 157/ROM-SBY/LLG/14 

tanggal 18 Desember 2014;  

- Bukti P. 3 : Fotokopi surat panggilan rencana lelang hak 

tanggungan kepada Andi Jahya yang dikeluarkan oleh 

PT. Bank Syari’ah nomor 019/S.LHT/Distrik/XII/2014 

tanggal 23 Desember 2014;   

- Bukti P. 4 : Fotokopi surat pemberitahuan lelang jaminan kepada 

Andi Jahya yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega 

Syari’ah tertanggal 15 Maret 2016; 

- Bukti P. 5 : Fotokopi risalah lelang nomor 315/2016 yang dibuat 

dan ditandatangani oleh kepala kantor KPKNL 

Gorontalo pada tanggal 28 Juni 2016; 

- Bukti P. 6 : Fotokopi kuitansi nomor 133/RL.315/2016 yang 

dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor 

KPKNL Gorontalo pada tanggal 28 Juni 2016; 
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- Bukti P. 7 : Fotokopi surat keterangan pemenang lelang yang 

dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat lelang 

kantor KPKNL Gorontalo pada tanggal 27 Juni 2016; 

- Bukti P. 8 : Fotokopi buku tabungan mitra dengan nomor rekening 

200271837-1 an. Andi Jahya; 

 

Bahwa tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah 

mengajukan bukti surat dalam bentuk fotokopi yang sesuai aslinya, untuk 

selanjutnya diberi tanda bukti T.I. 1 sampai dengan bukti T.I.9 sebagai berikut : 

 

- Bukti T.I. 1 : Fotokopi akta aqad pembiayaan murabahah nomor : 17 

tanggal 5 Oktober 2012 antara tergugat I dengan 

penggugat yang dibuat dihadapan Gunawan Budiarto, 

SH Notaris di Gorontalo; 

- Bukti T.I. 2 : Fotokopi sertipikat hak milik nomor 663/Kel. 

Wongkaditi tanggal 8 Nopember 2000 jo surat ukur no. 

39/Wongkaditi/2000/ tanggal 1 Nopember 2000 seluas 

396m² yang terdaftar an. Aisa Djafar. 

- Bukti T.I. 3 : Fotokopi sertipikat hak tanggungan nomor 1495/2014 

tanggal 30 Oktober 2014 jo akta pemberian hak 

tanggungan no. 314/tahun 2014 tanggal 13 Oktober 

2014  yang yang dibuat dihadapan Gunawan Budiarto, 

SH, PPAT Notaris di Gorontalo; 

- Bukti T.I. 4 : Fotokopi serah terima jaminan/tanah dan bangunan 

nomor 0282/BSTJ-30306/10/2012 tanggal 5 Oktober 

2012; 

- Bukti T.I. 5.a : Fotokopi surat peringatan I nomor 003/SP.I-

30306/09/2013 tanggal 26 September 2013;  

- Bukti T.I. 5.b : Fotokopi surat peringatan II nomor 002/SP.II-

30306/09/2013 tanggal 2 Oktober  2013;  

- Bukti T.I. 5.c : Fotokopi surat peringatan III nomor 003/SP.III-

30306/10/2010 tanggal 2 Oktober  2013; 



Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo    Hal   27   dari hal  44 
 

- Bukti T.I. 6 : Fotocopi surat kuasa nomor 30/REG SBY/LLG/16 

tanggal 17 Januari 2016; 

- Bukti T. I. 7 : Fotokopi surat pemberitahuan lelang jaminan tanggal 

20 Juni 2016 dari tergugat I kepada penggugat; 

- Bukti T. I. 8 : Fotokopi pengumuman lelang ulang melalui Koran 

Gorontalo pos tanggal 20 Juni 2016; 

- Bukti T. I. 9 : Fotokopi salinan risalah lelang nomor 315/2016 tanggal 

27 Juni 2016. 

 

Bahwa tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah 

mengajukan bukti surat dalam bentuk fotokopi yang sesuai aslinya, untuk 

selanjutnya diberi tanda bukti T II. 1 sampai dengan bukti T II.11 sebagai 

berikut: 

- Bukti T II. 1 : Fotokopi permohonan lelang ulang melalui internet no. 

001/lelang-Gtlo/06/2016 tanggal 17 Juni tanggal 2016; 

- Bukti T II. 2 : Fotokopi surat pernyataan nomor 001/lelang-

Gtlo/06/2016 tanggal 17 Juni 2016;  

- Bukti T II. 3 : Fotokopi rincian kewajiban/hutang nasabah 

wanprestasi tanggal 17 Juni 2016; 

- Bukti T II. 4 : Fotokopi surat penetapan jadwal lelang ulang melalui 

internet no. S-513/WKN.16/KNL.02/2016 tanggal 17 

Juni 2016;  

- Bukti T II. 5 : Fotokopi Pengumuman lelang ulang melalui surat 

kabar harian Gorontalo Post yang terbit di Gorontalo 

pada tanggal 20 Juni 2016;  

- Bukti T II. 6 : Fotokopi surat pemberitahuan lelang tanggal 20 Juni 

2016;  

- Bukti T II. 7a : Fotokopi surat peringatan pertama nomor 003/SP.III-

30306/09/2013 tanggal 26 September  2013; 

- Bukti  T II. 7b : Fotokopi surat peringatan kedua nomor 002/SP.II-

30306/10/2013 tanggal 2 Oktober  2013;; 

- Bukti T  II. 7c : Fotokopi surat peringatan ketiga nomor 003/SP.III-

30306/10/2013 tanggal 10 Oktober  2013; 
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- Bukti T II. 8 : Fotokopi keterangan pendaftaran tanah dari kantor 

pertanahan Kota Gorontalo nomor 19/2015 tanggal 2 

Maret  2015; 

- Bukti T II. 9a : Fotokopi sertipikat hak tanggungan tingkat pertama 

nomor 1495/2014 tanggal 30 Oktober 2014; 

- Bukti T II. 9b : Fotokopi akta pemberian hak tanggungan nomor 

314/tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014; 

- Bukti T II. 10 : Fotokopi risalah lelang nomor 315/2016 tanggal 27 

Juni 2016; 

- Bukti T II. 11a : Fotokopi peraturan menteri keuangan nomor 

27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang 

petunjuk pelaksanaan lelang; 

- Bukti T II. 11b : Fotokopi peraturan menteri keuangan nomor 

90/PMK.06/2016 tentang pedoman pelaksanaan 

penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta 

lelang melalui internet; 

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, baik bukti penggugat 

dan bukti tergugat I dan tergugat II setelah majelis hakim memberikan 

kesempatan kepada mereka, masing-masing menyatakan membenarkan alat 

bukti tersebut; 

Bahwa, penggugat maupun tergugat I, tergugat II tidak mengajukan 

bukti saksi; 

Bahwa pengugat dan tergugat I serta tergugat II telah mengajukan 

kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya masing-masing.  

Bahwa tergugat III tidak mengajukan bukti dan tidak mengajukan 

kesimpulan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal 

ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang turut 

dipertimbangkan dalam putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN - HUKUM 

I. Dalam Eksepsi 
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Menimbang, bahwa tergugat III  dalam jawabannya menyatakan bahwa 

seharusnya perkara ini di adili di pengadilan negeri Gorontalo. Meskipun tergugat III 

tidak mencantumkan eksepsi, akan tetapi jika difahami jawaban tersebut adalah 

menyangkut kewenangan mengadili, sehingga majelis hakim akan menjawab eksepsi 

tersebut dalam putusan akhir ini; 

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kompotensi absolut sebagaimana tersebut 

pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (buku II) hal. 88 

menyebutkan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan absolut, dapat diajukan selama 

proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Majelis 

hakim memandang bahwa petunjuk ini lebih efektif apabila dibanding lebih awal 

dijawab dengan putusan sela, karena logika hukumnya adalah eksepsi kompetesni 

absolut dapat diajukan pada saat setiap kali sidang sepanjang perkara tersebut belum 

diputus, sehingga bisa jadi apabila diputus dengan putusan sela, sementara perkara 

masih berjalan maka akan membuka peluang kembali kepada tergugat untuk 

mengajukan eksepsi absolut tersebut meski sudah dijawab dengan putusan sela. 

Adapun pasal 160 R.Bg yang menyebutkan bahwa : ”Tetapi dalam hal sengketa yang 

bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan 

negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan 

tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban 

menyatakan hal itu karena jabatannya”. Konsideran pasal tersebut tidak memberi 

petunjuk bahwa eksepsi absolut harus dijawab dengan putusan sela. Maka majelis 

hakim sepakat untuk menjawab eksepsi tergugat III melalui putusan akhir; 

Menimbang, bahwa tanpa harus mempertimbangkan tanggapan penggugat 

terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim akan langsung mempertimbangkan secara 

yuridis terhadap eksepsi tersebut, sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 

2006 perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, menyebutkan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang : 

a. perkawinan; 

b. waris; 
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c. wasiat; 

d. hibah; 

e. wakaf; 

f. zakat; 

g. infak; 

h. shodaqah dan 

i. ekonomi syari’ah; 

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan yang 

dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi : 

a. bank syari’ah; 

b. lembaga keuangan mikro syari’ah; 

c. asuransi syari’ah; 

d. reasuransi syari’ah; 

e. reksa dana syari’ah; 

f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; 

g. sekuritas syari’ah; 

h. pembiayaan syari’ah; 

i. pegadaian syari’ah; 

j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan 

k. bisnis syari’ah; 

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 55 Undang-undang 

nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, menyebutkan: ”penyelesaian 

sengketa perbankan syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan 

agama”. juneto putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 93/PUU-X/2012 tentang 

permohonan uji materil pasal 55 ayat (2) Undang-undang  No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan  menyatakan 

penjelasan pasal 55 ayat 2 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi 

tergugat III tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; 

Menimbang, bahwa tergugat I mengajukan eksepsi tentang paremtoire eksepsi ( 

eksepsi daluwarsa), eksepsi obscure libel (gugatan kabur) dan eksepsi kekurangan 
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pihak, halmana eksepsi tersebut berhubungan dengan pokok perkara, sehingga akan 

dipertimbangkan dalam pokok perkara; 

II. Dalam Pokok Perkara; 

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara perlu majelis hakim 

mempertimbangkan klausul dalam aqad pembiayaan murabahah nomor 17  halmana 

tersebut dalam pasal 17 tentang “Penyelesaian Penyelesaian” pada garis datar (-) 3 

(tiga) menyebutkan : “dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 

2 tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji 

serta mengikat diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Pengadilan 

Negeri Gorontalo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan klausul tersebut, maka sesuai petunjuk 

Mahkamah Agung sebagai tersebut dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan 

administrasi peradilan agama hal 170 huruf ( c ) menyebutkan Pengadilan 

agama/Mahkamah syar’iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus 

meneliti aqad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam aqad (transaksi) 

tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih 

diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas), maka pengadilan 

agama/mahkamah syar’iyah secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam aqad murabahah nomor 17 

mencantumkan klausul pengadilan dan bukan badan arbitrasi syari’ah nasional, 

sehingga perkara ini sudah tepat dan benar diadili pada pengadilan agama Gorontalo; 

Menimbamg, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan 

substansi perkara, sebagai tersebut di bawah ini; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan 

tergugat I,  tergugat II serta  tergugat III hadir di persidangan dan majelis hakim telah 

berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung RI 

sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 

tentang proses mediasi di Pengadilan, para pihak telah di lakukan mediasi oleh hakim 
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mediator dan sebagaimana laporan hakim mediator bahwa mediasi yang dilakukan 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan 

perkara ini dilanjutkan dengan diawali membacakan surat gugatan penggugat yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya; 

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan telah terjadi 

penandatanganan aqad murabahah nomor 17 pada tanggal 5 Oktober 2012 yaitu 

penggugat sebagai pihak nasabah dan tergugat I pihak kreditur (Bank Mega Syari’ah 

Cabang Gorontalo) sejumlah Rp. 201.000.000.- (dua ratus satu juta rupiah) dengan 

jangka waktu 3 tahun dengan ansuran setiap bulan Rp. 7.593.334 (tujuh juta lima ratus 

sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan selang 9 (Sembilan) 

bulan kemudian tergugat I menawarkan tambahan kredit menjadi Rp. 400.000.000.- 

(empat ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ansuran setiap 

bulan Rp. 6.670.000.- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan atas 

pembiayaan tersebut penggugat menjaminkan sertipikat hak milik nomor 

663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berikut bangunan yang terletak di 

atasnya, terletak dijalan KH. Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan 

Kota Utara, Kota Gorontalo. Terhadap aqad tersebut penggugat mengalami kesulitan 

ekonomi akibat usaha tidak jalan, sehingga angsuran macet dan atas hal tersebut 

tergugat I tanpa melalui solusi menjual lelang jaminan tersebut yang dilaksanakan oleh 

tergugat II yang dibeli oleh tergugat III sebagai pemenang lelang; 

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat I tentang paremtoire exception atau 

dikenal dengan eksepsi daluwarsa, akan dipertimbangkan sebagai tersebut di bawah 

ini; 

Menimbang, bahwa dasar hukum terhadap paremtoire exception berpedoman 

pada pasal 1967 sampai dengan pasal 1970 KUH Perdata yang menjelaskan tentang 

klasifikasi tenggang waktu, yaitu : 

1. Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut pasal 1967 

KUH Perdata, gugur setelah lewat 30 tahun; 

2. Tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh 

menurut pasal 1968 KUH Perdata, gugur setelah lewat  1 tahun; 
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3. Tuntutan para dokter, pengusaha sekolah berasrama berdasarkan pasal 1969 

KHU Perdata, gugur setelah lewat 2 tahun; 

4. Tuntutan para advokat dan notaris menurut pasal 1970 KUH Perdata gugur 

setelah lewat 2 tahun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka perkara ini tidak 

masuk dalam kategori pasal 1967 sampai dengan pasal 1970 KUH Perdata, sehingga 

paremtoire exception yang diajukan oleh tergugat I tidak beralasan hukum dan harus 

dinyatakan ditolak; 

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan tersebut tergugat I memberikan 

jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi aqad murabahah nomor 17 

antara penggugat dan tergugat I akan tetapi penggugat telah cedera janji sehingga 

dengan terpaksa tergugat I menjual lelang hak tanggungan tersebut; 

Menimbang, bahwa tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelelangan atas hak tanggungan telah sesuai 

prosedur dan telah sesuai dengan Undang-undang serta peraturan yang ada, dengan 

demikian tergugat II menolak gugatan penggugat; 

Menimbang, bahwa tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis yang 

pada pokoknya menyatakan menolak gugatan penggugat karena tergugat III adalah 

pemenang lelang yang sah dan objek tersebut adalah miliknya; 

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut penggugat telah mengajukan replik 

secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya demikian halnya dengan 

duplik tergugat I dan tergugat II; 

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka permasalahan 

pokok dalam perkara ini adalah : 

1. Bahwa benarkah penggugat dan tergugat I melakukan aqad murabahah nomor : 

17 tanggal 5 Oktober 2012 dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sejumlah 

Rp. 201.000.000.- (dua ratus satu juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp. 

400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)? 

2. Bahwa benarkah penggugat telah melakukan cedera janji dengan tidak 

melakukan angsuran? 
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3. Bahwa benarkah tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap 

jaminan murabahah nomor 17? 

4. Bahwa benarkah tergugat II telah menyalahi aturan dalam proses pelelangan 

jaminan murabahah nomor 17 ? 

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut penggugat harus 

membuktikannya, demikian halnya dengan tergugat I dan tergugat II harus 

membuktikan bantahan-bantahan tersebut; 

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut terdapat 2 (dua) bagian 

yang harus dipertimbangkan yaitu :  

1. Proses pinjaman kredit dengan aqad murabahah nomor 17 dengan jaminan 

berupa sertipikat hak milik nomor 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa 

Djafar berikut bangunan yang terletak di atasnya, terletak dijalan KH. Adam 

Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, 

yang telah diletakan hak tanggungan nomor 314/tahun 2014 oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gunawan Budiarto, SH; 

2. Proses pelelangan atas permohonan tergugat I kepada tergugat II, yang 

pemenang lelang adalah tergugat III; 

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan 

2 (dua) bagian tersebut di atas, sebagai tersebut di bawah ini; 

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang ada 

hubungan langsung dengan proses pinjaman kredit dalam aqad murabahah nomor 17  

adalah bukti P. 1 berupa fotokopi sertipikat hak milik nomor 663/Wonggaditi Timur 

atas nama Aisa Djafar berikut bangunan yang terletak di atasnya, terletak dijalan KH. 

Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, 

sementara tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang ada hubungan langsung 

dengan proses pinjaman kredit dalam aqad murabahah nomor 17 adalah bukti T I. 1 

berupa fotokopi akta aqad pembiayaan murabahah nomor 17, bukti T I. 2 yaitu 

sertipikat hak milik nomor 663/Wongkaditi Timur tanggal 8 Nopember 2000 jo surat 

ukur no. 39/Wongkaditi/2000 tanggal 1 Nopember 2000 seluas 396m² atas nama Aisa 

Djafar, bukti T I. 3 berupa fotokopi sertipikat hak tanggungan nomor 1495/2014 

tanggal 30 Oktober 2014 jo akta pemberian hak tanggungan no. 314/tahun 2014,  bukti 

T. 4 berupa fotokopi serah terima jaminan tanah dan bangunan nomor 0282/BSTJ-
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30306/2012 tanggal 5 Oktober 2012, bukti T I. 5a, 5b dan 5c berupa fotokopi surat 

teguran pertama, kedua dan ketiga; 

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan alat bukti T I. 1 sampai dengan 

T I. 5 telah membuktikan terbentuk adanya proses aqad murabahah antara penggugat 

dan tergugat, sehingga tidak perlu dianalisa kwalitas pembuktian tersebut oleh karena 

merupakan alat bukti yang baik penggugat maupun tergugat I telah turut mengikat diri 

dalam akta tersebut, sehingga kedua belah pihak harus mengakui dan tunduk terhadap 

aqad murabahah nomor 17 tersebut, namun yang terpenting adalah mengkaji dan 

menganalisa terhadap aqad murabahah nomor 17 tersebut  apakah dilakukan dan 

dijalankan sesuai kaidah dan prinsip ekonomi syari’ah (?)  

Menimbang, bahwa terhadap  aqad murabahah, dibuat harus berpedoman pada 

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syari’ah serta  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI yang juga 

merupakan landasan   normatif; 

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan penggugat bahwa terjadi 2 (dua) kali 

proses pembiayaan murabahah yaitu yang pertama sejumlah Rp. 201.000.000.- (dua 

ratus satu juta rupiah) dan yang kedua Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dari 

tahapan kedua penggugat menerima sejumlah Rp. 80.500.000.- (delapan puluh juta 

lima ratus rupiah);  

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut tidak tertuang dalam aqad 

pembiayaan murabahah nomor 17 namun yang termuat adalah pada pasal 2 

menyebutkan harga dan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus 

lima puluh ribu rupiah) dengan mengenakan margin keuntungan sebesar Rp. 

150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga harga jual bank kepada 

nasabah sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah); 

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh tergugat I 

dalam jawabannya,  sehingga seolah-olah pihak tergugat I membenarkan dalil 

penggugat tersebut halmana telah terjadi 2 (dua) kali aqad murabahah, namun oleh 

karena yang termuat dalam aqad tidak seperti dalil penggugat, maka harus mengikuti 

apa yang termuat dalam aqad, dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan 

telah terjadi 2 (dua) kali aqad harus dinyatakan tidak terbukti; 
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Menimbang, bahwa aqad pembiayaan murabahah nomor 17 dihubungkan 

dengan nilai normatif, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari’ah  menyebutkan rukun aqad terdiri atas : 

a. pihak-pihak yang beraqad; 

b. objek aqad; 

c. tujuan aqad; 

d. kesepakatan; 

Menimbang, bahwa rukun aqad tersebut dijelaskan dalam pasal 23, 24 dan 25 

menyebutkan : 

pasal 23 : pihak-pihak yang beraqad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang 

memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan; 

pasal 24 : objek aqad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh 

masing-masing pihak; 

pasal 25 : aqad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha 

masing-masing pihak yang mengadakan aqad; 

Menimbang, bahwa nilai normative sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai 

dengan apa yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari’ah nasional Majelis Ulama 

Indonesia nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang aqad jual beli Murabahah, dengan 

demikian pada hakekatnya transaksi ekonomi syari’ah bukan semata-mata keuntungan 

belaka melainkan saling memenuhi dan membantu antara nasabah dan kreditur yang 

juga merupakan prinsip “ta’awun” yaitu saling membantu dalam menjalani roda 

ekonomi syari’ah; 

Menimbang, bahwa nilai normatif tersebut jika dihubungkan dengan aqad 

nomor 17 yang dibuat dihadapan notaris Gunawan Budiarto, SH pada tanggal 5 

Oktober 2012 telah memenuhi maksud nilai normative sebagai terurai di atas, akan 

tetapi sehubungan dengan subjek hukum yang terikat dalam aqad tersebut yaitu 

penggugat selaku debitur dan tergugat I selaku kreditur ( bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo) dalam menjalankan aqad dimaksud, halmana penggugat telah cedera janji 

dan tergugat I tidak sepenuhnya menjalankan apa yang tersebut dalam aqad;  

Menimbang, bahwa sebagai tersebut pada pasal  8 tentang Cendera Janji pada 

aqad pembiayaan murabahah ( pada garis datar (-) 6) menyebutkan Nasabah melanggar 
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suatu ketentuan dalam perjanjian pembiayaan lainnya yang telah atau nantinya akan 

dibuat oleh dan diantara Bank dan Nasabah berikut dengan segenap perubahan 

(addendum), penambahan, perpanjangan dan pembaharuan dari padanya. Hal ini tidak 

dijalankan oleh pihak tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) sehingga 

tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) dinilai telah lalai dalam 

menjalankan aqadnya, yang seharusnya saat tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo) mengetahui adanya cidera janji turut mencari solusi atas ketidak mampuan 

penggugat dalam mengangsur cicilan tersebut dengan menggunakan klausul pasal 

tersebut yaitu pihak tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) melakukan 

addendum agar penggugat selaku nasabah dapat melanjutkan cicilannya dan bukan 

langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan; 

Menimbang, bahwa ruang lingkup addendum merupakan salah satu solusi 

untuk memenuhi prinsip syari’ah dalam aqad murabahah dan inilah yang dimaksud 

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

pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya; 

Menimbang,  bahwa memperhatikan petunjuk alqur’an surah al-baqarah ayat 

280  dan surah al-maidah ayat 2 sebagai berikut : 

                             

Terjemahannya : 

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai 

Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui”. 

                               

                             

                          

                                    

Terjemahannya : 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan 

jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-

binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari 

Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. 

dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 

mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

Menimbang, bahwa prinsip “ta’awun” (tolong menolong) ini sebagaimana juga 

dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 

tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, menyebutkan  LKS boleh 

melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang 

tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah 

disepakati, dengan ketentuan : 

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 

2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; 

3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak; 

Menimnbang, bahwa disamping ayat alqur’an dan fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional tersebut dalam  kaidah ushul fiqh pada kitab “Irsyad al-Fuhul, Muhammad 

Ibn Ali ibn Ahmad al-Syaukani, juz I hal. 411, menyebutkan sebagai berikut:  

  ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Terjemahannya : 

“Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu 

wajib pula hukumnya”  

dalam kaidah ushul fiqh lain yang ada hubungannya dengan pokok perkara ini adalah 

sebagai tersebut dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-

Syafi’iyyah, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi hal. 276 

menyebutkan, sebagai berikut : 
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 تصر ف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Terjemahannya : 

“Keputusan/kebijakan/tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus 

memperhatikan mashlahat”. 

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam kiadah ushul fiqh tersebut di 

atas adalah kewajiban penggugat untuk membayar cicilan kreditnya tidak terlaksana, 

maka wajib hukumnya addendum dilaksanakan dan maksud kaidah ushul  fiqh yang 

berikutnya adalah pemegang otoritas adalah tergugat I (Bank Mega Sayari’ah Cabang 

Gorontalo) yaitu harus memperhatikan kemaslahatan nasabah; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil nash alqur’an dan kaidah ushul fiqh tersebut 

di atas, diambil alih oleh majelis hakim untuk menjadi bagian yang turut 

dipertimbangkan dalam putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim 

berpendapat tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) telah lalai 

menjalankan salah satu unsur dalam aqad murabahah nomor 17 yaitu tidak melakukan 

addendum terhadap ketidak mampuan penggugat selaku nasabah untuk melanjutkan 

kewajibannya, dengan demikian maka dihukum tergugat I ( Bank Mega Syari’ah 

Cabang Gorontalo) untuk melaksanakan addendum terhadap sisa hutang penggugat 

dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 48/DSN-

MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa Dewan 

Syari’ah Nasional nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah; 

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo) telah dihukum melakukan addendum terhadap sisa hutang penggugat, 

sehingga alat bukti tergugat I yaitu bukti T I. 6 sampai dengan bukti T I. 9 tidak perlu 

dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena bukti tersebut berhubungan dengan  proses 

pelelangan; 

Menimbang, bahwa apabila tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo) telah melakukan addendum terhadap sisa hutang penggugat, kemudian 

dalam perjalanan penggugat cedera janji maka saat itulah  kekuatan tergugat I (Bank 

Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) untuk dapat melaksanakan lelang terhadap hak 

tanggungan, dengan demikian tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) 

telah melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah; 
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Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan 

dengan eksepsi tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) tentang 

kekurangan pihak yaitu tidak didudukan notaris Gunawan Budiarto, SH sebagai subjek 

hukum dalam perkara ini, halmana eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karena 

penggugat tidak meminta agar aqad murabahah nomor 17 untuk dibatalkan oleh 

pengadilan agama;  

Menimbang bahwa oleh karena tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo) dihukum untuk melakukan addendum atau penjadwalan ulang terhadap sisa 

hutang penggugat, sehingga tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo)  

dalam melakukan addendum harus membuat aqad baru yaitu aqad addendum 

murabahah,  maka konsekwensi yuridis berdampak pada tergugat II (Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo) selaku pejabat yang berwenang mengadakan 

pelelangan; 

Menimbang, bahwa adapun konsekwensi yuridis yang dimaksudkan adalah 

pelelangan yang dilakukan oleh tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Gorontalo) turut dinyatakan batal demi hukum, meskipun tergugat II (Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo) telah melakukan lelang sesuai 

prosedur perundang-undangan, namun karena kedudukan aqad murabahah nomor 17  

adalah menjadi inti dalam sengketa ekonomi syari’ah, jika terdapat perubahan dalam 

aqad sebagaimana dalam perkara ini, maka lelangpun ikut turut berubah yaitu 

dinyatakan batal demi hukum; 

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh  yang 

menyebutkan : 

 يدور مع العلة وجوادا وعدماالحكم  

Terjemahannya : 

“Hukum itu berputar beserta illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun illatnya” 

yang diambil alih  menjadi pendapat  majelis hakim dalam pertimbangan ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena lelang yang dilakukan oleh tergugat II (Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo) dinyatakan batal demi hukum, 

maka  bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Gorontalo) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; 
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Menimbang,  bahwa  konsekwensi yuridis atas batal demi hukum lelang yang 

dilakukan oleh tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo 

) maka tergugat III dan turut tergugat  harus tunduk pada putusan ini;  

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh 

penggugat, maka berpedoman pada yurisprudensi nomor : 394K/PDT/1984 tanggal 5 

Juli 1985 yang menyatakan bahwa sita jaminan atas hak tanggungan tidak 

diperbolehkan dan oleh karena tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo)  

telah dihukum untuk melakukan addendum sehingga status objek sengketa tersebut 

dalam keadaan hak tanggungan yang harus berada dalam penguasaan tergugat I (Bank 

Mega Syari’ah Cabang Gorontalo); 

Menimbang, bahwa   berdasarkan uraian tersebut  di atas, maka permohonan 

penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tidak beralasan hukum 

dan harus dinyatakan ditolak, meskipun penolakan ini tanpa harus melalui putusan 

sela; 

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan gugatan ganti rugi terhadap 

sikap tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo)  atas kerugian yang dialami 

oleh penggugat berupa kerugian materiil atas pengurusan  perkara  ini  sebesar  Rp.  

20.000.000,-  ( Dua Puluh Juta   Rupiah) dan kerugian  Immaterial,  berupa  rasa  

bingung,  hilangnya  rasa  konsentrasi  bekerja, ancaman  blacklist  dari  Bank  

Indonesia  dan  sebagainya  yang  tidak  dapat  dinilai dengan   uang, namun Penggugat   

mohon   ditentukan   saja   sebesar   Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga memohon uang paksa 

terhadap keterlambatan pelaksanaan putusan ini atau yang dikenal dengan 

duawangsom sejumlah  Rp. 1.000.000.- setiap hari dan juga penggugat memohon agar 

putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta dengan alasan bukti-bukti penggugat 

telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ekonomi syari’ah tolak ukurnya 

adalah prinsip-prinsip syrai’ah yang tidak mengenal ganti kerugian sebagaimana 

dimaksud oleh penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan ganti 

kerugian tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, demikian 

halnya dengan gugatan uang paksa dan putusan serta merta tidak beralasan hukum dan 

harus dinyatakan ditolak; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka 

pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan penggugat patut dan beralasan hukum 

untuk diterima sebagian dan menolak sebagian, halmana telah terpenuhi pasal 124 ayat 

(2) dan (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah jo Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 

nomor 48/DSN-MUI/II/2005;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg  maka secara 

tanggung renteng biaya perkara ini, dibebankan kepada tergugat I dan tergugat II serta 

tergugat III; 

Mengingat dan memperhatikan hukum syara’ yang berkiatan dengan perkara 

ini; 

 

MENGADILI 

 

I. Dalam Eksepsi : 

- Menolak eksepsi tergugat III; 

II. Dalam Pokok Perkara : 

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) telah lalai 

menjalankan diktum pada pasal 8 (delapan) tentang cedera janji pada aqad 

pembiayaan murabahah nomor 17 yang dibuat dihadapan notaris Gunawan 

Budiarto, SH pada tanggal 5 Oktober 2012;   

3. Menghukum tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) untuk 

melaksanakan addendum terhadap sisa hutang penggugat (Andi Jahja) dengan 

berpedoman pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 

tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah; 

4. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh tergugat II (Kantor Pelayanan 

Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo atas objek hak tanggungan 

berupa sertipikat hak milik nomor 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar 

berikut bangunan yang terletak di atasnya, terletak dijalan KH. Adam Zakaria 
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Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, 

sebagaimana tersebut dalam risalah lelang nomor 315/2016  tanggal  27 Juni 

2016 adalah batal demi hukum; 

5. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 314/Tahun 2014 yang 

dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gunawan Budiarto, SH 

pada tanggal 13 Oktober 2014  memiliki kekuatan hukum mengikat; 

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya; 

7. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng 

membayar biaya ini sejumlah Rp. 1.806.000.- (satu juta delapan ratus enam ribu 

rupiah); 

 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis   

Hakim   Pengadilan   Agama   Gorontalo  pada  hari  Kamis  tanggal    4 Januari 

2018.M  bertepatan  dengan  tanggal   16 Rabiul akhir   1439. H  dengan  Drs. H. Tomi 

Asram, S.H.,M.HI sebagai  Ketua  Majelis,  Drs. H.M. Suyuti, MH    dan  Khairiah 

Ahmad, S.HI.,M.H  sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari senin tanggal 15 

Januari   2018.M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1439. H dibacakan  dalam  

sidang  terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis   tersebut   dengan   dihadiri   oleh  

hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawai Amiruddin, S.Ag  sebagai Panitera Pengganti 

dan  dengan  dihadiri   oleh prinsipal  penggugat   dan kuasa tergugat I serta kuasa  

tergugat II tanpa hadirnya tergugat III dan turut tergugat  

 

    Hakim Anggota                                      Ketua Majelis, 

 ttd ttd 

Drs. H.M. SUYUTI, MH                          Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI 

 

   Hakim Anggota 

 ttd 

 KHAIRIAH AHMAD, S.HI., M.H 
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                  Panitera Pengganti, 

 ttd 

               FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag                                                    

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Pendaftaran :  Rp.      30.000.- 

2. ATK  :  Rp.      50.000.- 

3. Panggilan  :  Rp. 1.715.000.- 

4. Redaksi  :  Rp.        5.000.- 

5. Materai  :  Rp.        6.000.- 
 

     Jumlah            :   Rp.1.806.000.-  

                                 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)). 

    

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Gorontalo, 18 Januari 2018 

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo 
 

 

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH 

 

 

 

 Diberikan atas permintaan Tergugat II 
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P U T U S A N 

Nomor  5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo  memeriksa dan mengadili 

perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah 

menjatuhkan putusan atas perkara  Gugatan Ekonomi Syari’ah,  antara:   

1. PT. Bank Mega Syari’ah Pusat Cq. PT. Bank Mega Syari’ah Cabang 

Gorontalo, alamat Jl. Raja Eyato Kelurahan Biawao, 

Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang dalam hal 

ini diwakili oleh kuasanya nama : Teguh Syafantoro, Hismy 

Fallian, Subhan, Salman Arief, Greta Santismara, 

Mohamad Dahniar Umar, Zulkifli M.Rifai, semua para 

karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

Nomor:045/DIR/BMS/17 tanggal 9 Mei 2017, semula 

sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I/Turut 

Terbanding I; 

2. Pemerintah RI Pusat Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN 

SULUTENGGOMALUT cq. Kantor Pelayanan 

Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, Jl. 

Achmad Nadjamuddin Nomor : 7 Kota Gorontalo, semula 

sebagai Tergugat II sekarang Pembanding II/Turut 

Terbanding II; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. Yasril M. Noer,   pekerjaan   Wiraswasta,  alamat    Jl. Percetakan  

Negara  VI  

Nomor 17 RT/RW 008/003 Kelurahan Rawa Sari, 

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 

semula sebagaiTergugat III sekarang Pembanding III 

/Turut Terbanding III; 

m e l a w a n 

1. Andi Jahja, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, 

alamat Jl. K.H. Adam Zakaria Kelurahan Wongkaditi Timur, 

Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,dalam hal ini  

diwakili oleh kuasanya nama : 

1) Husain Zain, SH. 

2) Jesman Husain, SH. 

3) R. Mas MH. Agus Rugianto, SH. 

Ketiganya sebagai advokat beralamat  di kantor Advokat R. 

Mas. MH. Agus Rugiarto, SH & Rekan. Jl. Nani Wartabone 

No. IIIa Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan, Kota 

Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 

0057/SK/Kp/G.E.Sy/2017 tanggal 12 April  2017 semula 

sebagai Penggugat  sekarang Terbanding; 

2. Badan Pertanahan (BPN) Pusat cq. Kepala Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Gorontalo cq. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, Jl. 

Kalengkongan Nomor : 18 Kota Gorontalo, semula Turut 

Tergugat sekarang disebut Turut Terbanding IV; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; 

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan 

perkara yang dimohonkan banding; 

TENTANG DUDUK PERKARA 

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam Putusan 

Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 15 

Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 Robiul akhir 1439 H yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut : 

MENGADILI 

I. Dalam Eksepsi : 

- Menolak eksepsi tergugat III; 

II. Dalam Pokok Perkara : 

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan tergugat I (Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo) telah 

lalai menjalankan diktum pada Pasal 8 (delapan) tentang cidera janji  

pada aqad pembiayaan murabahah nomor 17 yang dibuat 

dihadapan notaris Gunawan Budiarto, SH pada tanggal 5 Oktober 

2012; 

3. Menghukum tergugat I (Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo) 

untuk melaksanakan addendum terhadap sisa hutang penggugat 
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(Andi Yahya) dengan berpedoman pada fatwa Dewan Syariah 

Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali  

Tagihan Murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 

111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah; 

4. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh tergugat II (Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo atas 

obyek hak tanggungan berupa sertifikat hak milik nomor 

663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berikut bangunan yang 

terletak di atasnya, di jalan KH. Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi 

Timur Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana 

tersebut dalam risalah lelang nomor 315/2016 tanggal 27 Juni 2016 

adalah batal demi hukum; 

5. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 314/Tahun 

2014 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Gunawan Budiarto, SH pada tanggal 13 Oktober 2014 memiliki 

kekuatan hukum mengikat; 

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya; 

7. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung 

renteng membayar biaya ini sejumlah  Rp. 1.806.000; (satu juta 

delapan ratus enam ribu rupiah); 

Membaca   akta   permohonan   banding   yang   dibuat  oleh  Plh.   

Panitera  

Pengadilan Agama  Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu 

tanggal 24 Januari 2018 pihak tergugat telah mengajukan permohonan 

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Membaca pula akta 
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permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Gorontalo tertanggal 25 Januari 2018 yang diajukan oleh Tergugat II/ 

Pembanding II melalui kuasanya, juga akta permohonan banding tertanggal 

19 Pebruari 2018 yang diajukan oleh  Tergugat III/  

Pembanding III, atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 

0293/Pdt.G/2017/PA Gtlo tanggal 15 Januari 2018 tersebut. Akta-akta 

permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan 

dengan sempurna; 

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang 

diajukan oleh Tergugat/Pembanding I, pembanding II, dan pembanding III 

serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding. 

Memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah pula 

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para pembanding 

semula para tergugat  telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  

cara serta memenuhi persaratan  yang ditentukan dalam Undang-undang, 

oleh karenanya  permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa 

dan memperhatikan dengan seksama berita acara pemeriksaan tingkat 

pertama , surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan 

perkara tersebut, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim 

Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan 
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Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo , tanggal 

15 Januari 2018, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan 

pertimbangan dan  putusan Pengadilan Tingkat pertama yang 

mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sebagaimana tertera 

dalam amar di muka, sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan 

memberikan pertimbangannya sendiri  sebagaimana berikut ini; 

 

DALAM  EKSEPSI : 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/ 

Terbanding tersebut,  Tergugat I/Pembanding I telah  mengajukan eksepsi 

yang pada pokoknya menyatakan  gugatan Penggugat daluwarsa  

(paremtoire exceptie), gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel), dan 

gugatan  kurang pihak. Sedang Tergugat III/ Pembanding III pada 

pokoknya mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama 

Gorontalo dalam mengadili perkara tersebut (kompetensi absolute); 

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding 

sependapat dengan diktum putusan yang menolak eksepsi tersebut 

maupun pertimbangan yang dijadikan sebagai landasan untuk menolak 

eksepsi, akan tetapi tidak sependapat  dengan pendapat Majelis Hakim 

Tingkat pertama yang menganggap  eksepsi   tentang kewenangan 

(kompetensi absolute) bisa diputus bersama-sama dengan pokok perkara, 

sebab sesuai dengan maksud pasal 149(2) RBg seharusnya eksepsi 

mengenai kewenangan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan 
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menjatuhkan putusan sela sebelum  meneruskan pemeriksaan pokok 

perkara;  

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Majelis Hakim tingkat 

banding telah sependapat  dengan alasan yang dijadikan  pertimbangan   

dalam menolak eksepsi-eksepsi tersebut, maka pertimbangan-

pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama terkait eksepsi tersebut diambil 

alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Tingkat banding sendiri, 

oleh karenanya putusan dalam eksepsi atas perkara a quo haruslah 

dipertahankan, dengan perbaikan amar seperlunya; 

 

DALAM  POKOK  PERKARA: 

 Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini telah 

dilaksanakan sesuai ketentuan Perma nomor 1 Tahun 2016 dengan 

mediator Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH, akan tetapi upaya tersebut 

tetap tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini 

adalah : 

- Apakah  Tergugat/Pembanding selaku pemegang hak tanggungan 

dalam pelaksanaan  akad pembiayaan  murobahah nomor 17 tanggal 5 

Oktober 2012 dengan Penggugat/Terbanding melanggar prinsip-prinsip 

syariah; 

- Apakah Penggugat/Terbanding telah melakukan ingkar 

janji/wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan murobahah 

tersebut dengan Tergugat/Pembanding; 
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- Apakah Tergugat/Pembanding dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak 

tanggungan telah sesuai aturan yang berlaku; 

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi akad murobahah antara  

Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana 

tertuang dalam Akta Notariil nomor 17 yang terdiri dari 20 pasal (bukti T.1), 

dihubungkan dengan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah khususnya pasal 19 (1.d) dan pasal 24 (1 a ) jis. 

ketentuan Pasal 116 sampai dengan pasal 133 KHES, Peraturan Bank 

Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank 

Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 

khususnya pasal 36 b.1(a), Peraturan Bank Indonesia nomor 

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank 

Syariah, maka tidak ternyata adanya prinsip-prinsip syariah yang dilanggar 

oleh Tergugat/Pembanding dalam pelaksanaan pembiayaan akad 

murobahah tersebut; 

Menimbang, bahwa tentang apakah Penggugat/Terbanding telah 

cidera janji dalam pelaksanaan akad pembiayaan murobahah tersebut? 

Dalam kaitan ini sesuai pengakuan Penggugat/Terbanding sendiri dalam 

posita angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat 

mengalami kesulitan untuk membayar angsuran kepada tergugat yang 

akhirnya penggugat gagal usaha dan mengalami keterlambatan/ macet 

dalam membayar  angsuran kepada tergugat, dan juga sesuai bukti T1 

pasal 8 paragraf 1 (satu) akad murobahah, serta bukti  T II-3, berarti  

Penggugat/ Terbanding terbukti telah cidera janji/ wanprestasi; 
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Menimbang, bahwa benar jika pembayaran angsuran macet, Bank 

dan nasabah inkasu penggugat dan tergugat  harus mencari cara 

penyelamatan kridit bermasalah yang antara lain dapat ditempuh melalui 

penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), 

maupun penataan ulang (restrukturing). Akan tetapi yang terjadi antara 

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidaklah demikian. 

Berdasarkan alat-alat bukti Tergugat/ Pembanding ternyata selama 

angsuran pembayaran oleh Penggugat mengalami kemacetan telah 

diadakan peringatan-peringatan oleh Tergugat/Pembanding kepada 

Penggugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding ternyata tidak 

mengindahkan peringatan tergugat/pembanding tersebut, yaitu dengan  

tidak pernah beriktikat baik menghadiri undangan peringatan sekalipun 

telah dipanggil berulangkali  oleh Tergugat/Pembanding, pertama tanggal 

26 September 2013, kedua tanggal 2 Oktober 2013 dan ketiga tanggal  10 

Oktober 2013 (bukti T1-5A, T1-5B dan T1-5C). Oleh karenanya wajar jika 

pihak bank/Tergugat/Pembanding tidak dapat menempuh cara sebagai 

solusi dari beberapa alternatif yang ada; 

Menimbang, bahwa mengenai apakah eksekusi lelang hak 

tanggungan yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dalam 

perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak 

melanggar hukum?. Terkait masalah ini ada 2 (dua) pendapat : 

Pendapat pertama : Eksekusi hak tanggungan harus melalui  

Pengadilan apabila debitur ingkar janji. Ketentuan eksekusi sebagaimana 

tersebut dalam pasal 6 dan 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan 
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dengan Tanah belum bisa berlaku karena terkendala dengan pasal 26 

Undang-undang Hak Tanggungan itu sendiri yang berbunyi : 

“Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, 

peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya 

Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”. 

Atas dasar demikian, untuk mengisi kekosongan hukum, maka  

diberlakukanlah ketentuan pasal 224 HIR/258 RBg. Hal ini sejalan pula 

dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 320K/80 tanggal 20 Mei 

1984, juga Putusan Mahkamah Agung nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 

Januari 1986  yang pada pokoknya tidak membenarkan penjualan atas 

dasar kuasa menjual sendiri, dan mensyaratkan adanya fiat eksekusi dari  

Pengadilan; 

Pendapat kedua : Eksekusi Hak Tanggungan dapat langsung 

diajukan oleh pemegang hak tanggungan kepada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jika debitur ingkar janji. Hal ini  

seperti ditegaskan dalam pasal 6 dan 11 (2 e), jis pasal 20 (1) Undang-

undang Hak Tanggungan , juga Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ; 

Menimbang, bahwa terkait masalah eksekusi hak tanggungan dalam 

perkara ini, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat kedua, 

sehingga  pemegang hak tanggungan inkasu Bank Mega Syariah Cabang 

Gorontalo dalam eksekusi hak tanggungan dapat mengajukan  langsung 

pada Kantor  Lelang (KPKNL) setempat dengan pertimbangan sebagai 

berikut ; 
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Menimbang, bahwa lelang eksekusi hak tanggungan telah  diatur 

dalam pasal 6 jo pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai 

instrument untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  dalam kaitan 

perkembangan tata ekonomi Indonesia. Memang Undang-undang Hak 

Tanggungan tersebut masih memerlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut. 

Namun demikian, seiring perkembangan dan kebutuhan tata perekonomian 

yang semakin meningkat di semua sektor khususnya terkait pelayanan 

lelang, maka telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan 

Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016  tanggal 19 Pebruari 2016 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang terkait eksekusi hak 

tanggungan dijelaskan dalam pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

1) “Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap 

obyek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, 

suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang 

Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan”. 

2)  “Terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel  

eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat 

eksekusi”. 

3)  “Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika 

pemegang hak tanggungan merupakan lembaga yang 

menggunakan sistem syariah maka permohonan dilakukan oleh 

Pengadilan Agama”. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor  5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. hal 12 dari hal 13 
 

Dari ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan RI tersebut  

dapat dipahami bahwa jika terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang 

terhadap obyek Hak Tanggungan dari pihak lain terkait kepemilikan, maka 

Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat 

dilaksanakan. Akontrario dari  ketentuan pasal tersebut berarti selama  tidak 

ada gugatan dari pihak lain tentang kepemilikan sebelum pelaksanaan 

lelang, maka lelang eksekusi dapat dilaksanakan tanpa harus minta fiat 

eksekusi dari Pengadilan. Hal demikian akan mendorong terwujudnya 

regulasi tata perekonomian khususnya dalam pelaksanaan lelang yang 

lebih efisien, efektif dan berkeadilan bagi semua pihak. Hal  ini sesuai pula 

dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/2010 , tanggal  

25 Mei 2011; 

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pelaksanaan eksekusi lelang 

Hak Tanggungan yang dilakukan Bank Mega Syariah Gorontalo melalui 

Kantor Lelang (KPKNL) Gorontalo ternyata telah berjalan sesuai aturan 

yang berlaku. Adapun Surat Kuasa nomor 157/ROM-SBY/LLG/14 

mengenai pemberian kuasa kepada Muh Idrus Sade (Area Manager PT. 

Bank Mega Syariah) dan Jemi Salihi (Collection Supervisor PT. Bank Mega 

Syariah) untuk melakukan penjualan melalui lelang/eksekusi Hak 

Tanggungan di KPKNL Surabaya ...dst. (bukti P2), haruslah dibaca 

Gorontalo sesuai lokasi obyek Hak Tanggungan maupun alamat Bank 

pemegang Hak Tanggungan dan debitur berada, sehingga terbit Risalah 

Lelang nomor 315/2016 (bukti T II-10), oleh karenanya lelang tersebut 

tidaklah dapat dibatalkan; 
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Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka tidak terbukti adanya perbuatan melawan  hukum yang 

dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam pelaksanaan akad 

pembiayaan murobahah nomor 17 tanggal 5 Oktober 2012, maupun dalam 

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terkait akad pembiayaan 

murobahah tersebut. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama 

harus dibatalkan, dan gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara 

harus ditolak untuk seluruhnya, yang selanjutnya Pengadilan Tingkat 

Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum 

dalam putusan  ini; 

 Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka 

biaya perkara di tingkat pertama maupun pada Tingkat Banding 

dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;  

 Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

    M E N G A D I L I 

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para 

Pembanding dapat diterima; 

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 

0293/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo tanggal 15 Januari 2018 M bertepatan dengan 

tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 H yang dimohonkan banding ; 

   DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI 

DALAM EKSEPSI : 
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- Menolak eksepsi Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat III/  

Pembanding III untuk seluruhnya; 

DALAM  POKOK  PERKARA : 

1. Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya; 

2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara di 

tingkat pertama sebesar Rp. 1.806.000,-(satu juta delapan ratus enam 

ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima 

puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama  Gorontalo pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 

M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 H, oleh kami Majelis Hakim 

yang terdiri dari Drs. H. M. ABD. ROHIM, S .H., M.H., selaku Ketua Majelis,  

Drs. H. MAHMUDI, M.H., dan Dr. Hj. ANDI MULIANY HASYIM, S.H., M.H., 

M.S.I.,masing-masing selaku Hakim Anggota, dan  dibacakan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Mejelis didampingi para 

Hakim Anggota tersebut, dibantu SUJARWO,SH    selaku Panitera  dengan 

tidak dihadiri  oleh kedua belah pihak berperkara. 

     KETUA MAJELIS, 

    

           DRS. H. M. ABD. ROHIM, SH, MH. 

 HAKIM ANGGOTA  II                            HAKIM ANGGOTA I 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor  5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. hal 15 dari hal 13 
 

DR. HJ. ANDI MULIANY, SH, MH, MSI         DRS. H. MAHMUDI, MH 

        PANITERA,  

 

SUJARWO, SH. 

Perincian Biaya Perkara : 
1. ATK, pengiriman dll.  : Rp.139.000,- 

2. Redaksi  : Rp.     5.000,- 
3. Meterai   : Rp.     6.000,-         

 Jumlah                    : Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah). 
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P U T U S A N 

Nomor 794 K/Ag/2018 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H   A G U N G 

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus 

sebagai berikut dalam perkara:      

ANDI JAHJA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Adam Zakaria 

Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota 

Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asni A. Biu, 

S.H., Advokat, berkantor di Jalan Poowo Kelurahan 

Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018; 

Pemohon Kasasi; 

L a w a n: 

1. PT BANK MEGA SYARIAH PUSAT cq. PT BANK MEGA 

SYARIAH CABANG GORONTALO, yang diwakili oleh 

Direktur Utama dan Direktur, Emmy Harjanti dan Marjana, 

berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kaveling 12-14 A 

Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Teguh 

Shafantoro dan kawan-kawan, para Karyawan PT Bank 

Mega Syariah Cabang Gorontalo, berkantor di Jalan Raha 

Eyato Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota 

Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Agustus 

2018; 

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PUSAT cq. 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 

cq. KANTOR WILAYAH DJKN SULUTENGGOMALUT 

cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAAN NEGARA 

DAN LELANG (KPKNL) GORONTALO, yang diwakili 

oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berkedudukan 
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di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam 

hal ini memberi kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, 

S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para Pegawai, berkantor di 

Jalan Achmad Najamuddin dahulu Raden Saleh Nomor 7 

Kota Gorontalo; 

3. YASRIL M. NOER, bertempat tinggal di Jalan Percetakan 

Negara VI Nomor 17 RT. 008 RW.  003 Kelurahan Rawa 

Sari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, 

dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Harson M. Abbas, 

S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rambutan Nomor 100 

Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota 

Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 

Agustus 2018; 

Para Termohon Kasasi;  

Dan 

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT cq. 

KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

(BPN) PROVINSI GORONTALO cq. BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO, 

berkantor di  Jalan Kalengkongan Nomor 18 Kota 

Gorontalo; 

Turut Termohon Kasasi; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk 

memberikan putusan sebagai berikut: 

Dalam Provisi 

 Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I atau siapa saja kecuali 

Penggugat, supaya menunda sita eksekusi/eksekusi pengosongan atau 

untuk menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 396 (tiga ratus 
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sembilan puluh enam) meter persegi Sertifikat Nomor 663/Wonggaditi 

atas nama Aisa Djafar yang terletak di Kelurahan Wonggaditi Kecamatan 

Kota Timur Kota Gorontalo selama proses perkara a quo berlangsung 

atau belum inkracht van gewijsde; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah 

melakukan perbuatan melawan hukum karena telah bersama-sama 

melelang sebidang tanah seluas 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) 

meter persegi sesuai Sertifikat Nomor 663/Wonggaditi atas nama Aisa 

Djafar yang terletak di Kelurahan Wonggaditi Kecamatan Kota Timur Kota 

Gorontalo secara tidak sah atau tanpa berdasarkan hukum;  

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelelangan terhadap 

sebidang tanah seluas 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) meter 

persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Wonggaditi berikut 

bangunan rumah yang terletak di atasnya atas nama Aisa Djafar yang 

terletak di Kelurahan Wonggaditi Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo; 

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian 

materiil dan immateriil yang dialami para Penggugat secara tunai,  

langsung dan seketika setelah putusan dibacakan dengan perincian 

kerugian sebagai berikut: 

 Kerugiaan Materiil 

- Biaya-biaya  pengurusan  perkara  ini  sejumlah Rp20.000.000,00   

(dua puluh juta rupiah); 

 Kerugian  immateriil,  berupa  rasa  bingung,  hilangnya  konsentrasi  

bekerja, ancaman  blacklist  dari  Bank  Indonesia  dan  sebagainya  

yang  tidak  dapat  dinilai dengan uang namun Penggugat mohon   

ditentukan  saja  sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);  

5. Menghukum  para  Tergugat  secara tanggung  renteng  untuk  membayar  

uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu  juta  rupiah)  per 

hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai 

kekuatan hukum tetap;  
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6. Menyatakan  putusan  perkara  ini  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu  

meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukuman 

lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij 

voorraad); 

7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh 

terhadap putusan ini; 

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini;  

Atau   

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan  

menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo et bono); 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I 

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: 

1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa; 

2. Gugatan obscuur libel; 

3. Gugatan Penggugat kurang pihak; 

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh 

Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 

293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 

5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah; 

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 kemudian terhadapnya 

oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada 

tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 

Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo jo. 5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. yang dibuat oleh 

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo permohonan tersebut diikuti dengan 
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memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan tersebut pada tanggal 27 Juli 2018; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 

27 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, 

Pemohon Kasasi meminta agar: 

Primer: 

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi; 

Dan Dengan Mengadili Sendiri: 

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor           

5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 

293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah; 

3. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon 

Kasasi III untuk membayar biaya kasasi; 

Subsider 

Mohon keadilan yang seadil-adilnya; 

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah 

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2018 

dan tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan 

kasasi dari Pemohon Kasasi; 

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra 

memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan 

Tinggi Agama Gorontalo, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai 

berikut: 

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6: 
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Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi yang pada pokoknya 

menyatakan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah salah 

menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi 

Agama Gorontalo telah memutuskan dengan benar dan tidak salah 

menerapkan hukum dan alasan-alasan kasasi tersebut tidak memenuhi 

maksud Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2009; 

Bahwa Pemohon Kasasi terbukti melakukan wanprestasi dan 

penetapan tentang wanprestasi tersebut telah sesuai dengan aturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan sebelum penetapan tersebut telah 

dilakukan somasi sebanyak tiga kali yang tidak diindahkan oleh Pemohon 

Kasasi; 

Bahwa rencana lelang telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi 

sejak tanggal 23 Desember 2014 dan pelaksanaan lelang berlangsung pada 

tanggal 27 Juni 2016, sehingga terdapat cukup waktu bagi Pemohon Kasasi 

untuk merundingkan pembayaran utang melalui adendum perjanjian dengan 

melakukan resceduling, reconditioning, restrukturing sesuai Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

48/DSN-MUI/II/2005, namun tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi, 

menunjukkan Pemohon Kasasi tidak mempunyai iktikad baik dalam 

menyelesaikan kewajiban utangnya; 

Bahwa jika lelang eksekusi telah dilaksanakan maka sesuai Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang, tidak dapat lagi dibatalkan sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan 

Menteri Keuangan tersebut. Dan pengecualian terhadap aturan di atas hanya 

jika gugatan diajukan sebelum pelelangan berlangsung dan hanya dapat 

diajukan oleh selain debitur dan/atau istrinya berdasarkan adanya hak 

kepemilikan; 

Bahwa Pembeli Lelang in casu harus dianggap sebagai pembeli yang 

beriktikad baik dan kepada Pembeli Lelang yang beriktikad baik tersebut 
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wajib diberikan perlindungan hukum sesuai bunyi Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata. Pembeli Lelang (Termohon Kasasi) dalam hal ini melakukan 

jual beli atas objek tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang 

sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata 

Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam perkara ini 

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka 

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Andi Jahja, 

tersebut harus ditolak;  

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan 

Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum 

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, ANDI JAHJA, 

tersebut; 

 Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

 Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis       

Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh                         

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang            

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua                  

Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf,           

M.H.,   Hakim-Hakim    Agung   sebagai   anggota   dan   diucapkan  dalam 
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sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan 

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera 

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak. 

 

 

Hakim-Hakim Anggota:                                          Ketua Majelis, 

 

 Ttd.  Ttd. 

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.         Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 

 

 Ttd. 

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.                     

  Panitera Pengganti, 

 

  Ttd. 

  Khalid Gailea, S.H. 

Biaya-biaya Kasasi: 

1. M  e  t  e  r  a  i…………….. Rp    6.000,00 

2. R  e d  a  k  s  i…………….. Rp    5.000,00 

3. Administrasi kasasi……….. Rp489.000,00 

    J u m l a h …………………. Rp500.000,00 

 

Untuk Salinan 

Mahkamah Agung R.I. 

An.Panitera 

Panitera Muda Perdata Agama 

 

 

 

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H. 

NIP. 195904141988031005 
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