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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

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 

  Sa  s  es (dengan titik di atas) ث 

  Jim  j  Je ج 

 Ha  h  ha (dengan titk di ح 

bawah)  

  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 

  Sad  s  es (dengan titik di bawah) ص 

 Dad  d  de (dengan titik di ض 

bawah)  
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  Ta  t  te (dengan titik di bawah) ط 

 Za  z  zet (dengan titk di ظ 
bawah)  

  ain  „  apostrop terbalik„ ع 

  Gain  g  Ge غ 

  Fa  f  Ef ف 

  Qaf  q  Qi ق 

  Kaf  k  Ka ك 

  Lam  l  El ل 

  Mim  m  Em م 

  Nun  n  En ن 

  Wau  w  We و 

  Ha  h  Ha ه 

  hamzah  ,  Apostop ء 

  Ya  y  Ye ي 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah 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:  
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Tanda  Nama  Huruf Latin       Nama  

  Fathah  a             A  ـ 

  Kasrah  i             I ـ  

  Dammah  u             U ـُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

   ي 

fathah dan ya  

 Ai   a dan i  

   ك 
fathah dan wau  

 Au   a dan u  

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :  

  

Harkat dan Huruf  

  

Nama  

  

Huruf dan 
Tanda  

  

Nama  

   ..ا|   ي ... 

fathah dan alif 
atau ya  

 a    

a dan garis di atas  

   ي 
kasrah dan ya  

 i    
i dan garis di atas  

   و    

dammah dan wau  

 u    

u dan garis di 

atas  
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4. Ta  Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang 

hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati atau 

mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h].   

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h].   

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

  (ال)

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung mengaitkannya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatas (-).  

7. Hamzah   

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku bagi 

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

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

Indonesia  

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 

(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasikan secara utuh.  

9. Lafz al-Jalalah (هللا)  

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan 

tanpa huruf hamzah.  Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan 

kepada lafz al-jalalah ditranslitersi dengan huruf [t].   

10. Huruf Kapital   

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Biila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).  
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ABSTRAK  

Nama : Ayu Amalia Syamsuddin 

Nim : 11000120006 

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Takaful 

Dalam Asuransi Properti PT. Asuransi Jasindo Syariah Cabang 

Makassar 

1. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi akad 
takaful dalam asuransi properti di PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang 
Makassar ditinjau dari Hukum Islam.? Untuk memecahkan masalah pokok 
tersebut maka diurai dalam dua sub masalah, yaitu: (1) Bagaimana Sistem 
Penerapan Akad Takaful dalam Asuransi Properti di” “PT. Asuransi Jasindo 
Syariah Cabang Makassar? (2) Bagaimana Ketentuan Akad Takaful Pada 
Asuransi Syariah?” 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu 
peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data dengan pedekatan 
penelitian teologi normatif dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini 
adalah Pimpinan dan Staf Teknis PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang 
Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik pengelolaan dan analisis 
data adalah dengan satu tahap yaitu pengeloaan data, analisi data dan 
penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad takaful 
dalam asuransi properti di PT Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar 
telah sesuai dengan Hukum Islam. Hal itu berdasarkan niat tolong menolong 
pada sesama peserta diterapkan dalam pola operasional asuransi Jasindo 
Syariah cabang Makassar mengahruskan adanya transparansi di dalam 
status dana dan pengeloaannya. Sebab usaha Asuransi Jasindo Syariah 
cabang Makassar dalam prakteknya lebih menekankan kepada prinsip tolong 
menolong antar peserta kemudian menghidupkan kebersamaan dalam 
menghadapi resiko usaha. 

Implikasi dari penelitian ini, 1) penulis mengharapkan PT Asuransi 
Jasindo Syariah cabang Makassar dapat lebih mempublikasikan mengenai 
lembaga asuransi syariah ini khususnya akad takaful agar masyarakat lebih 
paham untuk kemaslahatan masyarakat dan untuk meningkatkan 
perekonomian. 2) Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam 
tentu dalam penerapan perekonomian harus berbasis syariah dan tidak 
hanya memiliki tujuan guna mendapatkan perlindungan ketika suatu hari 
mengalami bencana saja melainkan juga sebagai tujuan tolong menolong.  

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad, Takaful, dan Asuransi Syariah.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Islam adalah agama yang sempurna dan universal. Ia juga merupakan 

agama lengkap yang memberi petunjuk dan arahan dalam hidup seseorang. 

Oleh karena itu, tudingan yang berkembang belakangan bahwa Islam 

merupakan agama yang menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi 

sangatlah tidak tepat, apalagi mengingat betapa positifnya peran Islam dalam 

perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan kekuasaan Islam pada 

zaman dahulu.1 

Manusia layaknya khalifah di muka bumi ini mempunyai tugas untuk 

memahami kesejahteraan umat manusia dan juga mengabdi kepada Allah 

swt.. Usaha manusia erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi untuk 

mencapai kesejahteraan manusia. Menurut perspektif Islam, kegiatan 

ekonomi yang tepat dan dianjurkan dilakukan melalui kegiatan bisnis dan 

investasi. Kedua hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan juga 

dalam Sunnah Nabi Muhammad saw.2 

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi 

antar manusia lainnya. Inilah yang biasa disebut dengan hidup 

bermasyarakat, dimana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi 

seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain 

                                                
1Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: GIP, 2001), 

h. 91. 

2Yadi Janwari, Asuransi Syariah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 4. 
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dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan 

kelompok-kelompok lain didalam kelompok yang lebih besar lagi.3 

Masyarakat selalu menghadapi berbagai permasalahan yang 

mencakup berbagai potensi risiko yang harus dihadapi, baik materil maupun 

mental. Di antara berbagai risiko yang mungkin terjadi, masyarakat saat ini 

lebih memperhatikan risiko yang bersifat material. Sulit bagi masyarakat 

untuk mengatasi beberapa risiko material, terutama bila besarnya risiko 

melebihi kemampuan mereka. 

Bagi para intelektual, termasuk sebagian cendekiawan muslim yang 

menganut pandangan tersebut, sebaiknya ajaran Islam hanya diterapkan 

pada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Namun pandangan tersebut 

sangat keliru. Ajaran Islam tidak hanya tentang ibadah. Islam adalah sebuah 

sistem kehidupan yang hendaknya dilaksanakan umat manusia demi Allah 

swt.  selaku khalifah di muka bumi ini. Syariat Islam merupakan syariat yang 

komprehensif dan universal. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam 

ajaran Islam, syariah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia baik dari 

segi ibadah maupun masalah sosial, politik, dan ekonomi. Ibadah sangat 

diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan langgeng antara manusia 

dengan Kholik, Allah swt. Selain itu, ibadah juga merupakan sarana untuk 

selalu mengingatkan umat manusia agar dapat menunaikan kewajibannya di 

muka bumi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bagi Muamalah, syariah 

berfungsi sebagai aturan agar umat manusia dapat memenuhi fungsi 

sosialnya di muka bumi, fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari perannya 

                                                
3Nila Sastrawati, “Konsumtivisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat,” El-

Iqtishady:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 02, no. 01 (2020): h. 
22., https://103.55.216.56/index.php/iqthisadi/article/view/14050.  
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sebagai khalifah di muka bumi. Termasuk di dalamnya peran umat dalam 

mewujudkan sektor muamalah yang berkaitan dengan real estate dan 

perekonomian.4 

"Muamalah sendiri merupakan kebalikan dari ibadah. Muamalah 

sendiri berarti hubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau 

hubungan secara horizontal. Terdapat sebuah kaidah tentang hukum 

muamalah yaitu dalam kaidah fiqih kebolehan muamalah sepanjang tidak 

ada larangan. 

Kaidah berbunyi:  

 قود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريموالأصل في الع

 
Terjemahnya: 

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah 
sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. 
(I’lamul Muwaqi’in, 1/344)”.5 

Tindakan manusia melakukan hubungan dengan sesama manusia 

untuk mempertahankan hidupnya yg disebut juga muamalah, dibolehkan 

sepanjang tidak mengandung unsur, haram, riba, maysir, gharar dan dzalim, 

jadi pada dasarnya bentuk-bentuk muamalah dibolehkan asal tidak 

mengandung unsur tersebut sebagaimana Q.S. Al-Maidah/5:90 

الْ   يْسِرُ و  الْم  مْرُ و  ا الْخ  ا انَِّم  نوُْٰٓ ا الَّذِيْن  اٰم  ابُ و  نْ يٰٰٓا يُّه  مُ ص  لِ الشَّيْطٰ رِ الْ زْل  نْ ع م  نِ ف اجْت نِبوُْهُ جْسٌ م ِ

 ل ع لَّكُمْ تفُْلِحُوْن  

 

                                                
4Nurul Hudan dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis 

Dan Praktis) (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 101. 

5Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, I’lamul Muwaqi”in. Terj. Asep Saefullah, Panduan Hukum 
Islam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 212. 
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Terjemahnya:” 

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras 

berjudi (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak 

panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka 

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.6” 

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa warga negara Indonesia 

merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh 

karena itu, dalam beberapa tahun terakhir banyak berdiri lembaga keuangan 

yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula dengan 

asuransi, setidaknya saat ini sudah ada tiga perusahaan syariah yang 

sepenuhnya patuh dan 32 perusahaan asuransi tradisional yang membuka 

badan usaha syariah. Dewan Syariah Nasional, lembaga yang ditunjuk oleh 

pemerintah untuk mengawasi perusahaan asuransi di Indonesia, juga 

berupaya mewajibkan semua perusahaan asuransi tradisional Indonesia 

untuk memiliki unit Syariah pada tahun 2010.7” 

Seiring dengan pertumbuhan kegiatan perekonomian yang cukup 

pesat dan menjanjikan saat ini, khususnya perbankan syariah, maka lembaga 

keuangan non bank pun turut tumbuh dan berkembang, salah satunya adalah 

asuransi syariah. Dalam literatur Islam, asuransi lebih bernuansa sosial 

dibandingkan finansial (berorientasi pada keuntungan). Hal inilah yang 

menjadi landasan utama gotong royong dalam asuransi syariah.8” 

                                                
6Hafizh Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 

2006), h. 123. 

7HA. Hafiz Anshar, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: LSIK, 2009), h. 
115. 

8Husain Syahatah, Nuzhum At-Ta’min Al-Mu’ashirah Mizan Asy-Syari’ah At-
Islamiyyah, Asuransi Dalam Prespektif Syariah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h. 1. 
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Di Indonesia, asuransi asuransi syariah diperkenalkan pada tahun 

1994 dan mulai berkembang pesat pada tahun 2010-2011. Perusahaan 

asuransi pionir dalam asuransi berbasis syariah sendiri adalah Asuransi 

Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Secara umum aturan asuransi 

syariah sama dengan asuransi konvensional. Perbedaannya adalah 

muamalah dalam tindakan. Asuransi syariah sendiri berlandaskan Al-Quran 

dan Hadist Nabi Muhammad saw beserta tata cara dan operasionalnya. 

Prinsip ini tidak boleh dilanggar. Setiap aktivitas Muamalah yang 

berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, termasuk asuransi syariah, harus 

menghindari unsur-unsur yang mengarah pada gharar, maysir dan riba.9” 

Asuransi syariah mempunyai landasan filosofis yang berbeda dengan 

asuransi konvensional, dimana akadnya bersifat takafuli (jual beli antara 

nasabah dengan perusahaan), asuransi syariah merupakan akad takaful 

(saling membantu), yaitu nasabah yang satu membantu nasabah yang lain 

yang mengalami kesulitan.10 

Akad yang terdapat dalam asuransi syariah didasarkan pada transaksi 

atau akad antara perusahaan asuransi dengan tertanggung yang terdiri atas 

akad takaful dan tijarah. Akad syariah adalah segala jenis akad yang dibuat 

untuk amal atau untuk saling membantu, bukan hanya untuk tujuan bisnis. 

Sedangkan akad tijarah adalah segala jenis akad yang bertujuan komersial. 

Akad takaful adalah bentuk akad nirlaba yang tidak dapat digunakan 

untuk tujuan bisnis atau komersial, tetapi hanya untuk membantu satu sama 

                                                
9Khoiril Anwar, Asuransi Syariah, Halal Dan Maslahat (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 

29. 

10M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah “Suatu Kajian Teoritis Praktis” 
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 230.” 
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lain demi kebaikan. Oleh karena itu, pihak yang mengupayakan pemulihan 

tidak dapat menuntut adanya syarat ganti rugi. Konsekuensi logisnya, akad 

taka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan komersial bukan lagi 

akad taka hingga menjadi akad tijarah. Jika tetap ingin menjadi akad takaful, 

maka harus mengikuti syarat-syarat akad takaful yang salah satunya bersifat 

nirlaba, dalam artian tidak dapat dan tidak akan mengambil keuntungan dari 

akad takaful tersebut.11 

Secara ekonomi, asuransi syariah dikembangkan sebagai solusi atas 

ketidakmampuan sistem perekonomian ribawi saat ini dalam menghadapi 

permasalahan keuangan yang semakin banyak dan kompleks. Selain itu, 

“tujuan utama sistem asuransi syariah adalah untuk mencapai dan 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia dan melampaui 

sistem tolong menolong (takaful).12” 

Tujuan dari takaful adalah untuk saling membantu sesama peserta 

asuransi syariah yang mengalami musibah dan penderitaan berdasarkan 

kontrak asuransi syariah. Saling membantu pada hakikatnya merupakan 

perilaku mulia yang diridhai Allah dan juga merupakan salah satu amalan 

yang dianjurkan dalam menunaikan setiap perintah Allah. Allah swt.  

berfirman di dalam Q.S. Al-Maidah/5:2” 

نوُْا ع ل ى الِْ  ل  ت ع او  التَّقْوٰىۖ و  نوُْا ع ل ى الْبِر ِ و  ت ع او  الْ ثْ و  انِ وۖ  مِ و  دِيْدُ الْعِق ابِ اتَّقوُا اللّٰه  اِۗنَّ اللّٰه  عُدْو    ش 

Terjemahnya: 

                                                
11Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syariah. 

12Intan Ayu Nur Wegayanti, Implementasi Maqasid Syariah Dalam Mekanisme 
Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, UII, 2018), h. 
4. 
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“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat 

berat sisksa-Nya”.13 

Allah swt.  mengingatkan hamba-Nya untuk saling membantu dalam 

kebajikan dan takwa. Menolong seseorang hendaknya didasari oleh 

keikhlasan dan ketaqwaan. Perbaiki niatmu dengan nama Allah jika ingin 

menolong seseorang sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-An’am/6:162-

163 

ب ِ  ِ ر  اتِيْ لِِلّه م  م  حْي اي  و  م  نسُُكِيْ و  تِيْ و  لا  بِذٰلِك  امُِرْتُ و   ل  ش رِيْك  مِيْن   عٰل  الْ  قلُْ اِنَّ ص  لُ  ل هٗ وۚ  ا ن ا۠ ا وَّ

 الْمُسْلِمِيْن  

“Terjemahnya:” 

“Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, 
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada 
sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan 
aku adalah orang yang pertama berserah diri (muslim).”14 

Terkait dengan sistem akad takaful dalam asuransi syariah, peserta 

mempunyai peran ganda yaitu peserta sebagai pemodal dan peserta sebagai 

pihak yang berhak menerima dana. Peserta yang secara tidak langsung 

sebagai pemodal oleh karena itu juga mengharapkan ganti rugi jika suatu 

saat terjadi bencana, karena dana yang diberikan adalah uang peserta, 

padahal kita tahu bahwa akad takaful adalah suatu akad atau sistem yang 

dilaksanakan berdasarkan tujuan. kebaikan dan pertolongan, pertolongan, 

karena mereka hanya berharap pada ridho Allah. 

                                                
13Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 106. 

14Hafizh Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 150. 
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Perbedaan antara teori dan praktik kemudian dapat menunjukkan 

kekurangan dalam akad jaminan asuransi syariah. Secara teori, akad takaful 

tidak memperbolehkan pengembalian dana, namun dalam praktiknya, 

peserta asuransi syariah dapat menerima pengembalian dana melalui 

surplus berlangganan jika tidak terjadi kompensasi. Selain itu, peserta 

berhak menerima uang yang diambil dari dana peserta apabila terjadi 

tuntutan ganti rugi. Terdapat kesenjangan antara teori akad takaful dengan 

praktik asuransi syariah, sehingga menarik perhatian para peneliti untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem opini hukum Islam. Akad 

takaful dengan PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar. 

Saat ini umat Islam Indonesia sedang menghadapi permasalahan 

asuransi dalam berbagai bentuk (asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi 

kesehatan, dan lain-lain) di berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan 

bisnis, kehidupan keagamaan dan lain sebagainya, karena sistem yang ada 

saat ini tidak menentu. Menurut hukum asuransi hukum Islam yang tentunya 

dilakukan dengan metode ijtihad yang banyak berperan dalam peraturan 

perundang-undangan mata pelajaran baru yang tidak ada teksnya dalam Al-

Quran dan hadits adalah Maslahah Murlah atau Istislah. 

Maka berdasarkan pembahasan di atas, peneliti  tertarik untuk 

meneliti hal tersebut dan membuat penelitian dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Takaful Dalam Asuransi 

Properti PT. Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Pada penelitian ini, saya fokus mengenai akad takaful di PT. Asuransi 

Jasindo Syariah cabang Makassar ditinjau dari Hukum Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai skirpsi 

ini maka diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul 

skripsi yakni: 

a. Hukum Islam adalah sekelompok aturan agama yang ditetapkan oleh 

Allah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam dan 

merupakan representasi pemikiran Islam, ekspresi konsep hidup Islam, 

dan hakikat Islam itu sendiri.15 

b. Akad adalah hubungan antara ijab (pernyataan pembuatan ikatan) dan 

kabul (pernyataan penerimaan ikatan) menurut syarat syariah yang 

mempengaruhi objek ikatan.16 

c. Takaful adalah saling berbagi risiko antara orang-orang sehingga orang 

lain menjadi penanggung risiko orang lain. Saling menanggung resiko 

didasari dengan saling membantu dalam beramal shaleh dengan 

mengeluarkan uang tabarru masing-masing, dana puji-pujian, 

bingkisan, bingkisan yang diberikan untuk menutupi resiko.17 

                                                
15Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 

2016), h. 4. 

16Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50-51.” 

17Husain Syahatah, Asuransi Dalam Perspektif Syariah (Jakarta: Dar An-Nasyr II Al-
Jaml‟at, 2006), h. 52. 
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d. Asuransi Syariah adalahperjanjian komersial antara dua pihak; Pihak 

kedua wajib memberikan jaminan penuh kepada pembayar jika terjadi 

sesuatu pada pihak pertama berdasarkan kontrak.18” 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan 

bahwa masalah pokok skripsi ini yaitu bagaimana akad takful dalam asuransi 

properti di PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar ditinjau dari 

hukum Islam. Untuk memecahkan masalah poko tersebut maka diurai dalam 

dua sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana Sistem Penerapan Akad Takaful dalam Asuransi Properti 

di PT. Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar? 

2. Bagaimana Ketentuan Akad Takaful Pada Asuransi Syariah? 

D. Kajian Pustaka Terdahulu 

Pertama, Nuril Hilaliyah tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul 

“Aplikasi asuransi Takaful dana Pendidikan dalam perspektif Syariah (studi 

kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang)” melakukan 

penelitian tentang bagaimana aplikasi takaful dana Pendidikan dapat dilihat 

dari perspektif Syariah serta kendala yang dihadapi dalam mengaplikasikan 

asuransi takaful dana Pendidikan dalam perspektif Syariah pada PT. Asuransi 

Takafl keluarga cabang Malang. 

Kedua, St. Nurhniza S. tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah 

(Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar) 

melakukan peneletian mengenai praktik akad tabarru’ di PT. Prudential Life 

                                                
18Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3. 
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Assurance Agency Prucahaya Makassar dan juga bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap praktik akad tabarru’ di PT. Prudential Life Assurance 

Agency Prucahaya Makassar. 

Ketiga, pada skripsi Riswanto yang berjudul “Sistem Tabarru’ dalam 

Asuransi Syariah” melakuka penelitian tentang sistem tabarru’ dalam 

asuransi Syariah dan pengelolaan dana asuransi Syariah dengan sistem 

tabarru’ serta terkait sifat mu’awadhah dan asuransi Syariah.  

 Keempat, Aslamiah tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul 

“Implementaasi akad Mudharabah pada asuransi-asuransi Asuransi Syariah 

(Studi Kasus pada PT. Asuransi Bumi Putera Pemuda Syariah cabang 

kabupaten Tendean)” yang melakukan penelitian mengenai Penerapan akad 

mudharabah pada PT. Bunda Syariah cabang Kapten Tendean dan prinsip 

prinsip yang terdapat dalam syariat Islam. 

 Kelima, Yunda Ekamarta tahun 2019 dengan judul skripsi “Penerapan 

Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 69/POjk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Perusahaan 

Asuransi Syariah pada Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung” yang 

meneliti terkait penerapan akad tabrru’ yang belum sesuai sepenuhnya 

dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

69/POjk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah. 

 Adapun yang membedakan skripsi diatas dengan yang diteliti oleh 

peneliti adalah fokus penelitiannya yaitu memfokuskan penelitian tentang 

akad takaful dalam asuransi properti di PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang 

Makasar ditinjau dari Hukum Islam dan bagaimana takaful itu dijalankan 

dalam asransi Syariah. 
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E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian permasalahan dari skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui sistem penerapan dari akad syariah takaful dalam 

asuransi properti di PT. Asuransi JasindoSyariah cabang Makassar.  

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem penerapan 

akad takaful pada asuransi Syariah. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Menambah pengetahuan tentang sistem penerapan dari akad syariah 

takaful dalam asuransi properti di PT. Asuransi JasindoSyariah cabang 

Makassar. 

b. Penelitian ini di harapkan memberikan masukan dan menambah 

wawasan keilmuan bagi penulis dan peneliti lain. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS   

A. Tinjauan tentang Hukum Islam  

1. Pengertian Hukum Islam  

Dalam Alquran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak ada kata 

hukum Islam. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari terminologi 

(ungkapan) “hukum Islam” dalam literatur Barat.1 Hukum Islam merupakan 

hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadis sebagai sumber primer.2 

Jika kata hukum disamakan dengan Islam, maka pengertiannya adalah 

bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berdasarkan pada 

Sunnah Allah dan wahyu Nabi tentang perilaku manusia, yang diyakini dan 

diakui mengikat seluruh umat Islam. dan ketaatan baik secara vertikal 

maupun horizontal. 3“ 

Hukum Islam adalah seperangkat aturan agama, perintah Tuhan, yang 

mengatur perilaku umat Islam dalam segala aspeknya. Hukum Islam adalah 

representasi pemikiran Islam, perwujudan pandangan dunia Islam dan 

hakikat Islam itu sendiri.4” Tidak ada satu hukum dalam islam yang tidak 

                                                
1Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 9. 

2Supardin, “Asuransi Pemikiran Islam Di Indonesia,” Al-Qadau: Jurnal hukum 
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 04, no. 02 (2017): h. 224., 
http://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695. . 

3Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 
2016), h. 4. 

4Rohidin, Pengantar Hukum Islam, h. 4.” 
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mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, 

disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam Islam.5 

Untuk memperjelas pengertian hukum Islam, terlebih dahulu kita 

harus mengetahui pengertian kata “hukum”. Faktanya, hukum tidak ada 

artinya sama sekali. Namun untuk lebih mendekatkan pengertian yang 

mudah dipahami, walaupun masih mengandung kelemahan, maka perlu 

memperhatikan pengertian Muhammad Muslehuddin yang diambil dari 

Oxford English Dictionary. dari pemberlakuan atau praktik formal suatu 

negara atau komunitas tertentu yang diakui mengikat para anggota atau 

rakyatnya. Jika hukum mengacu pada Islam, maka hukum Islam berarti: 

Aturan-aturan tingkah laku manusia yang berdasarkan pada wahyu Allah dan 

Sunnah Nabi, yang diakui dan diyakini sah dan mengikat seluruh umat 

Islam.6” 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam termasuk 

hukum syariat dan hukum fiqh karena ungkapan dan tanda-tanda fiqh 

termasuk di dalamnya.7 

2. Dasar Hukum Islam  

Sumber hukum Islam merupakan acuan atau landasan utama 

diterimanya hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya yang menjadi dasar 

                                                
5Ilyas Musyfika, “Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam,” Al-Daulah: Jurnal Hukum 

Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum 05, no. 01 (2016): h. 140., 
http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view/1446. 

6Mardani, “Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Hukum dan 
Pembangunan, vol 2, no. 2 (2008): h. 179. 

7Mardani, “Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” h. 179. 
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ajaran Islam. Sumber-sumber hukum Islam bersifat dinamis, nyata dan 

absolut serta tidak pernah mengalami kematian atau kehancuran.8 

a. Al-Quran  

   Menurut bahasanya, kata-kata dalam Al-Qur'an mempunyai arti yang 

berbeda-beda. Salah satunya adalah membaca atau membaca sesuatu. 

Mengenai istilah-istilah tersebut, para ulama mempunyai pendapat berbeda. 

Ada pula yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat kalam Allah 

yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dengan ucapan dan makna 

Allah swt.  melalui malaikat Jibril. diucapkan mutawarir, bacaannya adalah 

ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.  

  Dasar hukum Islam untuk menentukan hukumnya selalu merujuk pada 

al-Quran yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek 

kehidupan manusia dimuka bumi ini.9 Al-Quran diyakini sebagai kitab yang 

sempurna, tidak ada keraguan didalamnya. Al-Quran diturunkan sebagai 

pedoman umat Islam dalam menata hidup dan kehidupan di muka bumi, Al-

Quran mengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap 

petunjuk-petunjuk itu.10 Al-Quran menetapkan mana yang benar dan mana 

                                                
8Bachrul Ilmy, Pendidikan Agama Islam (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 

h. 58. 

9Nur Taufiq Sanusi, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan 
Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam,” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum 
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 02, no. 02 (2020): h. 02., 
http://103.55.216.56/index.php/iqtishaduna/article/view/15551. 

10Nur Taufiq Sanusi, “Syariah: Antara Hukum Dan Moral,” Ar-Risalah: Jurnal Ilmu 
Syariah dan Hukum 20, no. 01 (2020): h. 89. 
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yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, pantas dan tidak pantas. 

Biasanya hal itu diteruskan pada tingkat sekunder (sunnah dan makruh).11 

  Islam telah menjalin persaudaraan yang lebih tinggi ini secara tidak 

langsung maupun langsung dalam Al-Qur'an. Untuk melindungi harta benda 

dan kehidupan dari bencana sesuai dengan prinsip Islam. Asuransi syariah 

didasarkan pada rumusan hukum secara umum. Diantaranya dijelaskan 

dalam Q.S. Al-Maidah/5:2 

نوُْا ع ل ى الِْ  ل  ت ع او  التَّقْوٰىۖ و  نوُْا ع ل ى الْبِر ِ و  ت ع او  الْ ثْ و  انِ وۖ  مِ و  دِيْدُ الْعِق ابِ اتَّقوُا اللّٰه  اِۗنَّ اللّٰه  عُدْو    ش 

Terjemahnya: 

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat 

berat siksaan-Nya.”12 

  Tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir/syaikh Dr. Muhammad 

Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah menjelaskan 

bahwa وَتعَاَوَنوُا عَلىَ اێلىَ اێلَىا )) Sehubungan dengan hal tersebut hendaknya 

kalian saling membantu) )  َثإمِ وَلََ تعَاَو ِ نوُا عَلىَ الْإ  (dan janganlah kamu saling 

membantu yang lain dalam dosa) Ini adalah ketidaktaatan kepada Allah. 

ۚ  وَالإعدُإوٰنِ   (dan perbuatan salah) Artinya perbuatan yang mengandung 

ketidakadilan terhadap orang lain. 

b. Hadist 

                                                
11Hadi Daeng Mapuna, “Islam Dan Negara,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah dan Hukum 06, no. 01 (2017): h. 157., 
http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view /4857. 

12Hafizh Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 106. 
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Secara bahasa, hadis berarti baru. Hadits juga secara bahasa berarti 

sesuatu yang dibicarakan dan dikutip, juga sesuatu yang sedikit dan banyak. 

Hadis menurut istilah para ahli hadis adalah apa yang menjadi landasan Nabi 

atau ucapannya, perbuatannya, tekadnya, akhlaknya atau bentuk kepalanya, 

baik sebelum maupun sesudah Nabi.13 

   Sabda-sabda Rasulullah Saw. di bawah ini tentang landasan hukum 

dari asuransi takaful: 

 مثل موسل عليه الل ى ه صل الل رسول قال : قال عنه الل ه رضي بشير بن النعمان حديث

 ى ه داعت و عضه منه ى ه اشتك إذا الجسد ل ه مث وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين

 والحمى بالسهر الجسد سائر له

Artinya: 

“Hadis dari Nu'man bin Bashir ra. ia berkata, Rasulullah saw., 
bersabda: Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-
orang beriman antara satu dengan lain seperti tubuh (jasad), apabila 
satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan memberi kasusan kepada 
seluruh badan”14 

  Dalam hadis lain disebutkan juga: 

 ن ه ميؤ ل ه قال وسلم عليه الل صلى النبي ن ه ع : عنه الل ه رضي مالك بن أنس حديث

 ه لنفسه يحب ما لجاره قال و ه أ لأخيه يحب حتى أحدكم

Artinya:  

“Hadis Anas Bin Malik ra, ia berkata, Nabi saw., bersabda: Seseorang 
tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya 
sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri”.15 

                                                
13Mifdhol Abdurrahman, Pengantar Studi Ilmu Hadis (Jakarta Timur: Pustaka Al-

Kautsar, 2005), h. 22. 

14Muslim, Al-Sahih Muslim, Kitab (Al-Bir Wa Al-Sillah Wa Al-Adab) 45, Bab (Tarahum 
Al-Mu’minin Wa Ta’atufihim Wa Ta’adudihim), no. 2586. 

15Muslim, Al-Sahih Muslim, Kitab (Al-Iman) 1, Bab (Al Dalil ’ala Anna Min Khisal Al-
Iman an Yuhibba Li Akhihi Al-Muslim Ma Yuhibbu Li Nafsihi Min Al-Khair) 45. 
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  Hadits di atas menunjukkan kepada kita pentingnya tanggung jawab 

bersama dalam upaya memperkuat, mempersatukan, dan mengharmoniskan 

masyarakat. Landasan ini didirikan sebagai prinsip utama asuransi syariah 

untuk menjamin keselamatan umat Islam, khususnya di bidang 

pertanggungan asuransi. 

c. “Al-Ijma 

   Secara etimologis, ijma berarti “kesepakatan” atau konsensus. Konsep 

ini ditemukan dalam Al-Qur'an. Arti etimologis lain dari kata ijma adalah 

tekad untuk melakukan sesuatu. Perbedaan kedua makna ini terletak pada 

jumlah (kuantitas) orang yang dipilih. Makna pertama hanya memerlukan 

satu kontrak, sedangkan makna kedua memerlukan suatu kelompok untuk 

didefinisikan.16 

  Prinsip-prinsip asuransi ijma' takaful juga dapat dipelajari dari praktik 

pembayaran denda (kompensasi) kepada sahabat yang diterapkan oleh 

khalifah lain yakni Umar bin Khattab. Dia berkata: "Orang-orang yang 

namanya tertulis berhak untuk membantu satu sama lain dan harus ikut 

serta dalam pembayaran denda (kompensasi) atas pembunuhan (yang tidak 

disengaja) terhadap anggota masyarakat." Umar adalah orang pertama yang 

memerintahkan pembuatan daftar dan orang-orang yang terdaftar dipaksa 

untuk saling memikul beban. 

                                                
16Moh. Mufid, Usul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h. 41. 
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   Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid terhadap hukum syar'i 

mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Para sahabat 

mencapai ittifaq (kesepakatan) mengenai masalah aqilah yang dilakukan 

oleh Umar bin Khattab, adanya ijmaq atau kesepakatan ini terbukti karena 

tidak ada sahabat lain yang menentang penerapan aqilah tersebut. Aqilah 

adalah sumbangan dana yang diberikan oleh keluarga si pembunuh (orang 

yang menyebabkan kematian tanpa pandang bulu) terhadap laki-laki 

(asabah). Dalam hal ini kelompok yang menanggung akibatnya, karena 

pembunuhnya adalah anggota kelompok tersebut, karena tidak ada sahabat 

yang menentang Khalifah Umar, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

konsensus di antara para sahabat Nabi mengenai hal ini. 

   Dalam hal ini, praktik yang nilainya sama dengan polis asuransi 

adalah praktik yang masuk akal. Aqilah adalah donor darah yang dilakukan 

oleh keluarga laki-laki si pembunuh. Dengan demikian, Ijma' ittifaq 

(perjanjian) Khalifah Umar bin Khattabi dalam hal aqilah (dana bagi hasil) 

menjadi landasan hukum asuransi takaful yang prinsipnya adalah saling 

membantu sesuai kesepakatan para pihak. politik. 

3. Ruang Lingkup Hukum Islam  

Para ulama membagi hukum Islam menjadi dua bagian.:  

a. Hukum ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan mendekatkan diri 

kepada Tuhan atau hubungan manusia dengan Allah, seperti shalat, 

zakat, puasa dan haji. 
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b. Hukum Muamalat adalah hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan orang lain di luar ibadah, seperti bisnis, pertanian, dan lain-lain. 

Hukum Islam mendefinisikan bagian-bagian wacananya yang meliputi 

(1) fiqh munakahat, (2) fiqh wirasah/mawaris, (3) fiqh muamalat dalam 

arti khusus, (4) fiqh jinayat atau uqubat, (5) khilafah, dan (6) wakaf. Bila 

disusun menurut sistem hukum Barat yang membedakan antara hukum 

privat dan hukum publik, maka unsur-unsur hukum Islam dapat 

digolongkan sebagai berikut.17 

1) Hukum privat meliputi (1) munakahat, yang mengatur segala sesuatu 

yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan hal-hal yang 

berkaitan dengannya, (2) wirasa, yang mengatur segala hal yang 

berkaitan dengan harta warisan dan tata cara pembagiannya, (3) 

muamala dalam arti sempit. yaitu segala sesuatu yang berkaitan 

dengan hak kebendaan, seperti jual beli (bai), sewa (salm), janji 

(rahn), pinjam meminjam ('ariyah), perkumpulan (syirkah), dan 

sebagainya. 

2) Hukum publik meliputi (1) jinayat, yaitu kejahatan yang diancam 

dengan hukuman (hukuman yang kualitas dan kuantitasnya 

dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah) atau ta'zir 

(hukuman yang kualitas dan kuantitasnya masih relatif), (2) siyasah, 

yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan 

yang meliputi kepala negara, pemerintahan, tentara, perpajakan, 

perang, perdamaian, dan sebagainya, (3) qudat, atau segala sesuatu 

                                                
17Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 

2016), h. 4-5. 
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yang berkaitan dengan sistem hukum, terdiri dari hakim dan 

pengadilan. 

Dalam hukum Islam, ada hukum yang mengatur manusia dan Tuhan, 

serta hukum yang mengatur manusia dan makhluk. Dalam hukum yang 

mengatur hubungan antar manusia, tidak ada perbedaan mendasar antara 

hukum privat dan hukum publik yang dikenal dalam hukum Barat. Sebab 

menurut sistem hukum Islam, hukum perdata mempunyai aspek publik dan 

hukum publik mempunyai aspek privat.18 

4. Tujuan Hukum Islam  

Tujuan hukum Islam tidak lepas dari tujuan hidup manusia, yaitu 

untuk mengabdi kepada Tuhan. Hukum agama Islam berfungsi hanya untuk 

mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam hubungan 

sosial, sesuai dengan kehendak Allah, agar kehidupan manusia bahagia di 

dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, hukum agama Islam mengacu pada 

perkara ta’abud.19 

Abu Ishaq al- Shartibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan 

hukum Islam, yakni:20 Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara harta, dan memelihara keturunan. Kelima tujuan hukum Islam 

tersebut kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima 

tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al muqasid al-khamsah 

                                                
18Tim Pengajar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum 

Indonesia, Jilid II (Malang: UB Press, 2013), h. 105. 

19Busthanul Arifin, Kelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan 
DanProspeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 45. 

20Palmawati Tahir dan Dini Handayani, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 
h. 25. 
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atau al muqasid al-sharri’ah (baca: al-muqasidis syari’ah kadang-kadang 

disebut al-muqadis syari’ah (tujuan-tujuan hukum Islam), tujuan hukum 

Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu: segi pembuatan h ukum 

Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya; dan segi manusia yang menjadi pelaku dan 

pelaksana hukum Islam itu.21 

 Pertama, dilihat dari segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam 

itu adalah:22 

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang primer, sekunder, dan 

tersier yang masing-masing disebut daruriyat, hajiya, dan tahsiniyya 

dalam literatur hukum Islam. Kebutuhan primer (darruyyat) 

merupakan kebutuhan terpenting yang harus dilindungi dan dipelihara 

sebaik-baiknya menurut hukum Islam agar benar-benar terwujud 

kemaslahatan kehidupan manusia. Kebutuhan sekunder (hajjiya) 

adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer 

seperti kemandirian, kesetaraan, yang menunjang adanya kebutuhan 

primer. Kebutuhan tersier (tahsiniyyat) adalah kebutuhan hidup 

manusia dari kebutuhan primer dan sekunder yang harus dipenuhi 

untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, seperti sandang, pangan, 

dan papan. 

2. Tujuan hukum Islam yang diikuti dan diterapkan masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

                                                
21Palmawati Tahir dan Dini Handayani, Hukum Islam, h. 25. 

22Palmawati Tahir dan Dini Handayani, Hukum Islam, h. 6. 
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3. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia 

wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam 

dengan mempelajari ushul al-fiqh,, yaitu dapat pebentukan dan 

pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. 

Kedua, tujuan hukum Islam menurut sudut pandang penulisnya yaitu 

umat adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya 

adalah dengan mengambil apa yang bermanfaat, mencegah atau menolak apa 

yang merugikan kehidupan, yakni. untuk mencapai keridhaan Allah dalam 

kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. 

B. Tinjauan tentang Akad 

1. Pengertian akad 

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang secara etimologis 

berarti persetujuan, kesepakatan dan kesepakatan (al-ittifaq). Dalam 

terminologi Fiqh, akad diartikan dengan hubungan antara ijab (surat 

promes) dan kabuli (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan 

kehendak syariat, yang mempengaruhi objek akad.23 Dalam Q.S. Al-

Maidah/5:1” 

ا ا وْفوُْا بِالْعقُوُْدِۗ احُِلَّتْ ل  " نوُْٰٓ ا الَّذِيْن  اٰم  ةُ الْ نْع  ب هِيْ  كُمْ يٰٰٓا يُّه  ا يتُلْٰى ع ل يْ م  يْدِ امِ اِلَّ م  كُمْ غ يْر  مُحِل ِى الصَّ

ا نْتمُْ حُرُمٌۗ  ا يرُِيْدُ  و   "اِنَّ اللّٰه  ي حْكُمُ م 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan 
bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu 
(keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.24 

                                                
23Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, h. 50-51. 

24Hafizh Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 106. 
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Nasehat pertama surat ini menyerukan kepada orang-orang yang 

beriman untuk menunaikan setiap aqaf. Dan perjanjian-perjanjian ini 

mencakup semua perjanjian yang Allah buat dengan hamba-hamba-Nya, dan 

hukum-hukum yang dibuat bagi mereka, dan semua perjanjian antar rekan 

sekerja, seperti perwalian, kontrak-kontrak penjualan, dan perjanjian-

perjanjian lain yang diizinkan oleh hukum. Dan sebagai bagian dari rahmat 

dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya, Dia 

menjanjikan kepada mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan 

manfaat, seperti unta, sapi, kambing, domba dan binatang sejenisnya untuk 

digembalakan; bagi mereka segala sesuatunya halal kecuali orang yang 

mendapat keringanan dari Allah, sebagaimana dilarangnya berburu bagi 

orang yang ihram untuk haji, umrah, atau kedua-duanya, meskipun 

perburuannya di luar Tanah Suci. Akhir ayat ini merupakan penegasan 

terhadap hukum tersebut di atas. Tuhan adalah Pencipta dan Pemilik 

segalanya, tidak ada yang bisa menolak hukum-Nya atau menolak ketetapan-

Nya.25 

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, 

perikatan atau kontrak.26  Akad  merupakan kunci terpenting dalam setiap 

transaksi, karena tanpa akad maka akad menjadi tidak jelas dan bisnis 

menjadi tidak pasti sehingga terkadang timbul perselisihan. 

Pengertian Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dalam 

Perma No 2 tahun 2008 adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

                                                
25Imad Zuhair Al-Hafidz, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Terj. Muhammad Syukri 

(Jakarta: Insan Kamil, 2017), h. 125. 

26Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 15. 
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melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu di 

Indonesia, maka akad disebut kontrak.27 

Akad pada hakikatnya menitikberatkan pada kesepakatan para pihak 

yang bercirikan ijab-qabul. Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu 

perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan kepuasan atas kesepakatan 

antara dua orang atau lebih untuk menghindari atau melepaskan diri dari 

suatu ikatan yang tidak berdasarkan syar’i. Oleh karena itu, tidak semua akad 

atau perjanjian dapat digolongkan sebagai akad dalam Islam, apalagi akad 

yang tidak berdasarkan ijab kabul dan syariah.28 

2. Rukun dan Syarat Akad 

Menurut Jumhur Fuqaha rukun akad terdiri atas;29 

a. Aqid adalah orang yang mengamini. Para pihak yang melaksanakan 

perjanjian ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih. Di pasar, pihak-

pihak yang melakukan transaksi jual beli pada umumnya terdiri dari 

dua orang, yaitu penjual dan pembeli. 

b. Ma’qud alaih ialah hal-hal yang telah diperjanjikan, seperti hal-hal yang 

ada dalam perjanjian jual beli, subsidi, perjanjian hipotek dan 

perjanjian-perjanjian lainnya. 

c. Maudhu‟ al-aqd yaitu tujuan utama dalam pelaksanaan akad. Ketika 

seseorang membuat kesepakatan, biasanya mereka mempunyai tujuan 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika bentuk akadnya berbeda, maka 

                                                
27Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah. 

28Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah (Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 27-28. 

29Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah, h. 28-29. 
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tujuannya juga berbeda. Dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah 

penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dengan uang kembali 

(tunai/barang). 

d. Shighat al-aqd yang terdiri dari ijab dan qabul. 

Syarat-syarat akad terdiri dari dua jenis syarat, ada syarat umum dan 

ada syarat khusus, syarat-syarat akad adalah sebagai berikut: 

a. Syarat umum yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad yang 

berbeda-beda. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi untuk berbagai 

jenis akad adalah sebagai berikut: 

1) Dua orang (anggota) melakukan, berbicara dan bertindak dalam 

kontrak. Suatu akad tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui 

bagaimana berbuat, seperti orang gila, dalam pengaruh (mahjur) dan 

kesombongan. 

2) Objek akad dapat menyetujui hukum. 

3) Syar'a membolehkan akad harus dibuat dan dibuat oleh orang yang 

mempunyai hak, meskipun dia bukan pemilik barang tersebut. 

4) Akad tersebut tidak boleh dilarang oleh akad, seperti jual beli 

mulasama (perasaan timbal balik).  

5) Akad dapat memberikan manfaat, sehingga tidak sah jika Rahn 

(hipotek) disimpan sebagai perimbangan amanah (iman). 

6) Ijab terus, tidak ditarik hingga akseptasi. Oleh karena itu, jika orang 

tersebut membuat ijab mencabut ijab sebelum penerimaan, maka ijab 

tersebut tidak sah. 

7) Ijab dan penerimaan harus terus menerus, jadi jika yang membuat ijab 

tersebut bercerai sebelum penerimaan, maka ijab tersebut tidak sah. 
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b. Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang bersifat wajib dalam beberapa 

kontrak. Syarat khusus ini bisa disebut juga syarat Idhaf (tambahan), 

yang harus menjadi tambahan dari syarat umum, seperti syarat 

hadirnya saksi dalam pesta pernikahan.30 

3. Subtansi Akad 

Substansi akad merupakan landasan struktur akad. substansi 

akad diartikan sebagai maksud/tujuan pokok yang ingin dicapai oleh 

akad yang dilaksanakan. Hal ini penting karena mempengaruhi beberapa 

konsekuensi. 

Substansi akad berbeda-beda untuk setiap akad. Dalam akad jual beli, 

isi akad adalah peralihan hak milik atas barang kepada pembeli setelah 

peralihan harga jual. Dalam akad Jarah (leasing), tujuannya adalah 

mengalihkan kepemilikan nilai manfaat suatu barang dengan imbalan sewa. 

Pernikahan halal untuk bersenang-senang, baik bagi pasangan maupun orang 

lain. 

Motif seseorang tidak mempengaruhi struktur akad. Akad tersebut 

sah selama tidak ada motif anti-Syariah yang diungkapkan secara lisan dalam 

proses akad. Misalnya seseorang menyewa suatu bangunan, maka sewa 

tersebut tetap berlaku dan penyewa berhak atas nilai bunga sewa serta 

mempunyai kewajiban membayar upah (substansi). Meskipun hal itu 

mungkin terjadi, dia mempunyai motif untuk menggunakan gedung tersebut 

sebagai klub malam.31 

                                                
30Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, h. 54-55. 

31Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2010), h. 58-59. 
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Akad sewa itu sah sepanjang alasannya tidak disebutkan secara lisan 

dalam perjanjian. Sebab, motifnya berbeda dengan perkaranya, dan motifnya 

tidak dapat memutuskan akad. Dalam Dzahir, akad tetap sah apapun 

motifnya yang tidak sesuai syariat. Namun dianggap makruh tahrim karena 

alasan non syar'i  

Akad dianggap sah berdasarkan ketentuan ini. Namun menurut 

mazhab Hanafiyah makruh tahrim, hal itu haram bahkan menurut 

Syafi'iyah. Akad yang relevan adalah:32 

a. Ba‟i Inah, yakni manipulasi transaksi jual beli untuk menghalalkan riba. 

Misalnya seseorang menjual handphone kepada pembeli seharga Rp. 

1.500.000 dalam 3 bulan ke depan. Kemudian ia langsung membelinya 

kembali seharga Rp 1.000.000 tunai. Motifnya pinjam uang dengan uang 

berlebih, namun digiling dengan cara jual beli agar lebih kuat.  

b. Seorang penjual wine yang menjual wine kepada penjual wine sangat 

yakin bahwa wine tersebut terbuat dari buah anggur. Kalau dia tidak 

begitu yakin maka jual beli itu makruh. 

c. Penjualan peralatan dan teknologi bekas, penjualan dan penyewaan 

peralatan video game, dan lain-lain. 

 

 
 

C. Tinjauan tentang Takaful 

1. Pengertian Takaful 

Menurut etimologi Arab, takaful berasal dari kata dasar. Dalam ilmu 

tashrir dan sharaf, takaful termasuk dalam garis Bina muta'di yaitu tafaa'ala 

                                                
32Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, h. 60. 
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yang artinya saling mendukung. Sementara itu ada pula yang 

mengartikannya sebagai jaminan bersama.33 

Kata takaful sebenarnya tidak ditemukan dalam Al-Quran. Namun ada 

beberapa kata yang memiliki akar kata yang sama dengan kata takaful 

seperti dalam Q.S. Taha/20:40 

نْ يَّكْفلُُ    هٗ ۗاِذْ ت مْشِيْٰٓ اخُْتكُ  ف ت قوُْلُ ه لْ ا دُلُّكُمْ ع لٰى م 

Terjemahnya: 

“Ketika saudara perempuanmu berjalan (untuk mengawasi dan 
mengetahui berita), dia berkata (kepada keluarga Fir‘aun), ‘Bolehkah 
saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?”34 

Tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir/Syaikh Dr. Muhammad 

Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah menjelaskan 

bahwa  َُتك شِىٓ أخُإ  Dia berjalan di .(wanita itu berjalan dengan adikmu) ”إِذإ تمَإ

sepanjang tepi sungai dan memikirkan ke mana dia akan mengikuti peti mati 

itu. tetap Kemudian dia menemukan Firaun dan istrinya, sedang mencari 

seseorang untuk menjaga Musa; Kemudian perawat Musa berkata kepada 

mereka berdua: “Bolehkah saya tunjukkan siapa yang akan merawatnya? 

padahal sebelumnya dia tidak mau merawat orang lain.35 

Menurut Wahbah Az-Zuhail, ulama fiqh dan ushul fiqh kontemporer, 

takaful berarti kesepakatan antara beberapa orang untuk membayar 

sejumlah uang sebagai ganti rugi jika salah satu dari mereka terluka. 

                                                
33Abdullah Jarir, “Pendapat Sayyid Sabiq Tentang ‘Asuransi (Syirkah Al-Ta’min)’ 

Dalam Muamalatuna,” Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, vol. 8, no. 1 (2016): h. 3. 

34Hafizh Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 314. 

35Muhammad Sulaiman Al-Asqar, Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, Terj. Asy-
Syaukani, Tafsir Fathul Qadir (Terjemah) (Purwokerto: Pustaka Azzam, 2008), h. 65. 
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Kerugian peserta dapat berupa kecelakaan, kematian, kebakaran, banjir, 

pencurian dan kerugian lain yang disepakati. Kontrak tersebut mewajibkan 

seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang 

terdiri dari beberapa mitra, dengan kesepakatan jika terjadi kecelakaan pada 

pemegang polis maka ia akan mendapat ganti rugi.36 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa takaful dilakukan oleh 

satu orang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung 

jawab sosial untuk saling melindungi anggota yang lain, kemudian untuk 

memenuhi setiap kewajiban yang harus dipenuhi umat Islam di setiap negara 

melalui gotong royong. suatu mekanisme yang membantu dan bekerjasama 

demi kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan keselarasan, 

keselarasan, dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme 

ini dibenarkan bahkan dianjurkan oleh para ahli hukum Islam berdasarkan 

teori maslahah murlah yang sangat penting bagi kesejahteraan umat 

manusia. 

2. Asas-asas Takaful 

Ada beberapa asas-asas takaful, yaitu:37 

a. Asas Keimanan 

Al-Quran sebagai pedoman hidup pertama, telah menegaskan tentang 

keimanan yaitu dalam Q.S. Ar-Ra’d/13:28 

ِ ۗ ا ل   ىِٕنُّ قلُوُْبهُُمْ بِذِكْرِ اللّٰه ت طْم  نوُْا و   ىِٕنُّ الْقلُوُْبُ ۗ  ت طْم  اللّٰهِ ذِكْرِ  بِ الَّذِيْن  اٰم 

                                                
36Muhammad Hidayat, Asuransi Syari’ah Teori–Prakteknya Di Indonesia (Jakarta: PT. 

Rajawali Press, 2010), h. 199. 

37Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2005), h. 301. 
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Terjemahnya: 

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat 

Allah hati akan selalu tenteram”. 

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al 

Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, الَّذِينَ ءَامَنوُا ((yaitu) orang 

beriman). Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan 

orang-orang yang bertaubat di hadapan-Nya.  ِمَئنُِّ قلُوُبهُُم بذِِكإرِ الل ۚ  وَتطَإ  (dan hati 

mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah). Dengan kata lain, orang-

orang yang menjadi tenang dan tenteram dihadapan Allah dengan bantuan 

dzikir dengan lidahnya, seperti membaca Al-Qur'an, mengagungkan, 

mengagungkan, takbir, tahlil atau mendengarkan dzikir orang lain.  ِألَََ بِذِكإرِ الل 

(Ingatlah, hanya mengingat Allah saja). Belum lagi apa pun kecuali Dia.  ِمَئ نُّ تطَإ

 hati menjadi tenang. Walaupun memikirkan ciptaan Allah, penciptaan) الإقلُوُبُ 

dan mukjizat-Nya pada umumnya menenangkan hati, namun hasilnya tidak 

sama dengan ketenangan mengingat Allah.38 

Seorang muslim harus mempunyai iman yang kuat dan teguh agar 

dapat meninggalkan perbuatan sia-sia. Dengan bantuan keimanan maka 

kehidupan seorang muslim menjadi terkendali, selalu mendekatkan diri 

kepada Tuhan dan jauh dari segala keburukan. Begitu pula halnya dengan 

asuransi takaful, dimana dengan menerapkan sistemnya sesuai prinsip saling 

membantu, seseorang yang beriman dan amanah dalam hidupnya memilih 

bermuamalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah swt.  menurut 

syariat Islam. 

b. Asas Solidaritas Kolektif  

                                                
38Al-Asyqar, Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, Terj. Asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir 

(Terjemah), h. 32. 
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Prinsip ini diterapkan pada perilaku keislaman seorang muslim dalam 

kerangka nilai dan etika Islam. Diantaranya adalah sikap suka menolong, 

kesetiaan terhadap teman, solidaritas, kesabaran yang konsisten dalam 

menghadapi sikap teman, dan kasih sayang terhadap orang lain. Kita 

mendapat manfaat besar dari solidaritas dan kepedulian terhadap orang 

lain..Allah swt.  berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/1:38 

ن ِيْ  ا ي أتْيِ نَّكُمْ م ِ مِيْعاًۚ  ف اِمَّ ا ج  وْفٌ ع ل يْهِمْ نْ ت بعِ  هُد  ى ف م  هُدً  قلُْن ا اهْبِطُوْا مِنْه  ل  هُمْ و  اي  ف لا  خ 

نوُْن    ي حْز 

Terjemahnya: 

“Kami berfirman, “Turunlah kamu semua dari surga! Lalu, jika benar-

benar datang petunjuk-Ku kepadamu, siapa saja yang mengikuti 

petunjuk-Ku tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka 

pun tidak bersedih hati.”39 

Solidaritas menjadi penting karena sangat mempengaruhi perubahan 

sosial budaya. Perubahan sosial melibatkan sikap setiap orang dan kondisi 

lingkungan yang diatur oleh perbedaan. Solidaritas bukan hanya sebuah teori 

yang memiliki tujuan dan peran penting dalam kehidupan setiap orang, 

namun juga merupakan praktik yang rendah hati, tulus, dan berkelanjutan. 

Prinsip persaudaraan ini dijalankan pada tahap awal berdirinya negara Islam 

Madinah. Misalnya saja solidaritas sosial yang terjalin antara kaum muhajirin 

(pendatang) dan kaum ansar (penduduk asli) di Madinah pasca Hijriah. 

 

c. Asas Infestasi dan Menabung untuk Cadangan Bencana  

Prinsip ini diwujudkan melalui pembentukan organisasi amal dan 

yayasan sosial nirlaba yang mengumpulkan dana untuk solidaritas. Badan-

                                                
39Hafizh Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 8. 
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badan ini juga mengumpulkan zakat, infaq, sedekah, denda nadzar, kafara 

dan sumbangan sosial lainnya dari para simpatisan atau dermawan, yang 

kemudian disalurkan atau digunakan untuk proyek-proyek sosial, antara lain. 

bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu.40 

d. Asas Bakti Sosial secara Institusional  

Prinsip ini mendorong seluruh umat Islam untuk menyimpan uang dan 

kelebihannya serta menginvestasikannya sedemikian rupa sehingga dapat 

digunakan jika terjadi bencana dan keadaan darurat. Hal ini juga ditegaskan oleh 

Allah swt.  yang menggambarkan hamba-Nya yang shaleh sebagai orang yang 

bijaksana dalam membelanjakan uang. Dijelaskan dalam Q.S. Al-Furqon/25:67 

 

ك   ل مْ ي قْترُُوْا و  الَّذِيْن  اِذ آٰ ا نْف قوُْا ل مْ يسُْرِفوُْا و  امً يْن  ذٰ ب  ان  و   ا لِك  ق و 

Terjemahnya: 
 “Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak 

(pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”41 

3. Tujuan Takaful 

Adapun tujuan Takaful, yaitu:42 

a. Pembayaran santunan 

Apabila mereka mendapatkan musibah dalam perjalanan mereka dan 

musibah itu terjadi selama di angkutan umum berlangsung atau di tempat 

kerjanya dan telah mengakibatkan korban jiwa, maka mereka atau ahli warisnya 

akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung, yang jumlahnya telah 

ditetapkan undang-undang. Jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut 

pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, 

                                                
40Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, h. 306. 

41Hafiz Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 365. 

42Husain Syahatah, Asuransi Dalam Perspektif Syariah, h. 61. 
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dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang. Dalam hal ini, 

contoh lainnya adalah BPJS ketenagakerjaan yang di selenggarakan oleh 

pemerintah. 

b. Pembayaran ganti rugi 

Pada dasarnya tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana risiko 

itu terjadi, terkadang tidak pernah tahu di mana biaya kompensasi akan 

dibayarkan dan jika risiko itu terjadi, ada yang akan memberi kompensasi atau 

ada yang akan membayar kompensasinya. 

c. Meringankan risiko nasabah  

Dengan menjadi klien asuransi syariah, setiap klien peserta dapat 

mengurangi risiko klien atau pemegang polis dengan mengambil alih risiko 

yang dihadapinya saat itu juga. 

d. Kesejahteraan anggota 

Setiap uang premi asuransi yang dibayarkan oleh seluruh anggota 

(sejenis asuransi bagi pihak penanggung) harus mengumpulkan uang untuk 

kesejahteraan masing-masing anggota, seperti biaya upacara pemakaman 

anggota, tunjangan pemakaman dan perawatan anggota yang meninggal. biaya 

anggota yang meninggal dunia, mengalami kecelakaan atau sakit. Semua itu 

bertujuan untuk kesejahteraan setiap anggota peserta asuransi. Agar nasabah 

asuransi merasa mendapat manfaat dari nasabah asuransi.43 

e. Menciptakan rasa tentram  

                                                
43Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2016), h. 104. 
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Dengan terciptanya rasa damai disini, setiap nasabah anggota asuransi 

dapat merasakan kedamaian dan keamanan dalam hidupnya. Mereka tidak perlu 

khawatir dengan risiko-risiko yang tidak terduga di masa depan, sehingga setiap 

nasabah yang terasuransi akan lebih bersedia berkomitmen lebih untuk 

menunjang kehidupannya.. 

4. Penerapan Akad dalam Sistem Takaful 

 Sistem Takaful sebagai sistem asuransi syariah sesuai dengan hukum 

Syariah dan didasarkan pada ajaran Islam al-Takaful dan al-Mudharabah. 

 Sistem Al-takaful menggambarkan rencana asuransi berdasarkan 

persatuan, tanggung jawab dan persaudaraan. antar peserta. Peserta 

program ini sepakat untuk memberikan sumbangan uang berdasarkan 

tabarru' (hadiah) dengan niat Allah swt.. untuk saling membantu. Dengan 

kata lain, tujuan dari sistem takaful adalah untuk menciptakan hubungan 

Islami yang erat antara para peserta yang sepakat untuk saling mendukung 

secara bersama-sama atau sebaliknya. Dengan ini, semangat afirmasi Islam 

menekankan pentingnya kesetaraan dan persaudaraan antar peserta..44 

 The first insurance established was takâful insurance in Sudan in in 

1979, managed by the Dâr al-Mâl al-Islâmî Group. Dâr al-Mâl expands its 

business wings to other European and Asian countries. There are at least four 

takâful and re-takâful insurance in 1983, based in Geneva, Bahamas, 

Luxembourg and England. In fact, according to Islamic legality, the sharia 

insurance system has only just been recognized and adopted by world 

                                                
44Muhammad Rahimi Osman, Takaful: Sistem Asuransi Islam, Dalam Ekonomi Islam 

(Kualalumpur: Biroteks UITM, 2000), h. 89. 
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scholars in 1985. In that year, Majma al- Fiqh al-Islâmî adopted and legalized 

takâful as an insurance system which is in accordance with sharia. This 

means that the development of takâful is based more on.45 

Penjelasan di atas disampaikan oleh ekonom Bangladesh Prof. 

Salahuddin Ahmed menjelaskan penerapan sistem takaful dalam bukunya 

“Islamic Banking, Finance and Insurance; a Global Review”. Sistem takaful 

selain berlandaskan pada al-takaful juga berlandaskan pada konsep al-

mudharabah. Mudharabah berarti investor (penabung/politisi/saham) 

mentransfer modal (berdasarkan fidusia) kepada pengusaha 

(perusahaan/trust) yang berinvestasi dalam proyek bisnis yang memenuhi 

syarat syariah dan mendapatkan keuntungan (setelah biaya operasional dan 

administrasi). kontrak selama pelaksanaan kontrak.46 

Akad antara perusahaan takaful dan tertanggung adalah menurut 

hukum al-mudharabah. Perusahaan takaful bertindak sebagai bank lumpur 

atau pengusaha, menerima uang imbalan dari peserta, yang digunakan untuk 

menginvestasikan dana dalam sistem perlindungan takaful, dll. Peserta juga 

berperan sebagai shohibul mal atau pemilik properti, menyerahkan hadiah 

uangnya atau ro'sul mal untuk menggunakan sistem perlindungan takaful, 

yang kemudian digunakan sebagai modal usaha, investasi atau yang lainnya. 

                                                
45Salahuddin Ahmed, Islamic Banking, Finance, and Insurance; a Global Overview, 

(Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006), h. 516. 

46Hailani Muji Tahir, Al Mudharabah, Hukum Dan Perlaksanaannya Dalam Syarikat 
Al-Takaful, Dalam Isu Syariah Dan Undang-Undang (Bangi: Pusat Teknologi Pendidikan UKM, 
1997), h. 47. 
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Dalam kontrak juga disepakati caranya keuntungannya akan dibagi 

sebagai pemilik modal (shohibul mal), misal. 50:50, 60:40, 70:30. Dalam 

perjanjian yang sama juga dijelaskan dengan jelas bagaimana perusahaan 

takaful akan menggunakan hadiah uang dari peserta yang dikelola dan 

diinvestasikan serta sebagiannya untuk membantu para korban bencana 

lainnya. Dalam hal bantuan ini, mekanismenya berdasarkan prinsip 

tabarru.47 

D. Tinjauan tentang Asuransi Syariah 

1. Pengertian Asuransi Syariah 

Dalam bahasa Arab asuransi syariah mempunyai beberapa padanan 

dalam, di antaranya,48 yaitu (1) takaful, (2) ta’min, (3) tadhamun. At-Ta’min 

dalam Ensiklopdia Hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian 

antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan 

sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak 

pertama sesuai dengn perjanjian yang dibuat.49 Ketiga kata yang disebutkan 

di atas, merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang 

mempunyai makna saling menanggung, saling menolong. 

Menurut terminologinya, asuransi syariah berarti saling tolong 

menolong, dan secara umum asuransi syariah adalah suatu cara untuk 

menghadapi musibah kehidupan, dimana masyarakat selalu mempunyai 

kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan seseorang 

                                                
47Nurul Ichsan, Asuransi Syariah Teori, Konsep, Sistem Operasional Dan Praktik 

(Depok: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19. 

48Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, h. 3. 

49Hendi dan Deni Yusuf Suhendi, Asuransi Takaful Dari Teoritis Ke Praktik (Bandung: 
Mimbar Pustaka, 2005), h. 1. 
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kehilangan atau menurunkan nilai ekonominya. . untuk diri sendiri dan 

keluarga Anda. , atau bisnis yang timbul karena kematian, kecelakaan, sakit, 

atau usia tua.50 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 

Pedoman Umum Asuransi Syariah Aturan bahwa Asuransi Syariah (Ta'min, 

Takaful atau Tadhamun) mengacu pada upaya sekelompok orang/pihak 

untuk saling melindungi dan membantundengan menginvestasikan dana 

dan/atau tabarru, yang menjamin kinerja menghadapi risiko tertentu melalui 

akad (kewajiban) yang sesuai dengan syariah.51 

Musthafa Ahmad az-Zarqa mengartikan asuransi sebagai suatu cara 

atau metode untuk melindungi masyarakat dengan menghindari risiko 

(ancaman) dari berbagai ancaman dalam kehidupannya. Dalam hal ini sistem 

asuransi adalah sistem ta’awun dan tadhamun yang bertujuan untuk 

menjamin. kerugian yang disebabkan oleh kejadian, kejadian atau bencana 

apa pun yang disebabkan oleh kelompok tertanggung yang menimbulkan 

bencana pada orang yang terkena dampak. Kompensasinya berasal dari 

premi asuransi mereka.52 

Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian 

muamalah sebagai orang yang saling menanggung risiko, sedangkan orang 

lain menjadi penanggung risiko yang lain. Ensiklopedia Hukum Islam 

menggunakan ungkapan at-takafulal-ijtima'i, atau solidaritas. yang diartikan 

                                                
50Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem 

Operasional (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28. 

51Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 
Asuransi Syariah.  

52Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional, h. 
178. 
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sebagai sikap para anggotanya. Komunitas Muslim yang saling memikirkan, 

peduli dan membantu mengatasi kesulitan.53 

Dengan demikian, penulis memaknai pengertian asuransi syariah 

yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah 

dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mempererat hubungan 

persaudaraan dan tanggung jawab sosial terhadap sesamanya yang 

mengalami musibah dengan cara saling membantu dalam bidang 

sosial penting kehidupan. 

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah 

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan 

hukum praktik asuransi syariah, yaitu: 

a. Al-Quran 

Jika mencermati ayat-ayat Al-Qur’an, tidak ada satupun ayat yang 

menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang, atau istilah 

“al-ta’min” atau “al-takaful”. Hanya sedikit ayat Al-Qur'an yang memuat nilai-

nilai inti dalam praktik asuransi, seperti semangat gotong royong, kerjasama 

atau perlindungan terhadap kerugian di kemudian hari. Meski tidak secara 

eksplisit menyebutkan nilai-nilai inti praktik asuransi syariah, namun 

terdapat ayat yang menjelaskan konsep asuransi. Di antara ayat-ayat Al-

Qur‟an tersebut antara lain: 

a. Q.S. Al-Maidah/5:2 

 

نوُْا ع ل ى الِْ  ل  ت ع او  التَّقْوٰىۖ و  نوُْا ع ل ى الْبِر ِ و  ت ع او  الْ ثْ و  انِ وۖ  مِ و  دِيْدُ الْعِق ابِ اتَّقوُا اللّٰه  اِۗنَّ اللّٰه  عُدْو    ش 

                                                
53Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), h. 

177. 
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Terjemahnya: 

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat 

berat siksaan-Nya.”54 

Ayat ini berisi perintah (amr) untuk menolong orang lain. Di bidang 

asuransi, nilai ini tercermin dari kesediaan anggota perusahaan asuransi 

(nasabah) untuk mencadangkan dananya untuk digunakan sebagai dana 

sosial (tabarru'). Dana sosial berbentuk rekening tabarru pada perusahaan 

asuransi dan digunakan untuk membantu anggota (klien) yang mengalami 

musibah (ancaman). 

b. Q.S. At-Taghabun/64:11 

" ِ صِيْب ةٍ اِلَّ باِِذْنِ اللّٰه اب  مِنْ مُّ آٰ ا ص     ۗ"م 

Terjemahnya: 

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali 

dengan izin Allah.”55 

b. Al-Hadist 

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: 
“Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, 
Allah swt.  akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah 
swt.  senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 
saudaranya.” 

Hadits tersebut mengacu pada anjuran umat Islam di dunia ini untuk 

saling membantu dengan menghilangkan kesulitan hidup yang ada di tangan 

mereka. Bagi yang mempunyai harta berlebih disarankan untuk membantu 

orang yang membutuhkan dan bila hal itu terlaksana maka Allah swt.  akan 

                                                
54Hafizh Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 141. 

55Hafizh Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 141. 
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memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Mengenai asuransi, hadis ini 

menunjukkan bahwa dianjurkan untuk membayar premi asuransi berupa 

pembayaran dana sosial tabarru, yang digunakan untuk membantu dan 

memperlancar urusan orang/anggota yang menghadapi kecelakaan dan 

bencana.56 

3. Akad dalam Asuransi Syariah 

 
a. Akad Asuransi Syariah 

1) Akad yang dilakukan oleh peserta asuransi syariah adalah akad tijarah 

dan akad tabarru. 

2) Akad tijarah adalah akad mudharabah dan akad tabarru adalah 

subsidi. Akad harus menyatakan: 

a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan 

b) Metode pembayaran dan waktu. 

b. Ketentuan Akad Tijarah dan Akad Tabarru 

1) Jenis akad Tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru apabila pihak 

bersedia melepaskan haknya, 

2) Jenis akad Tabarru tidak dapat diubah menjadi akad Tijarah. 

c. Pembayaran asuransi 

1) Pembayaran asuransi didasarkan pada jenis akad tijarah dan jenis 

akad tabarru. 

                                                
56Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 

247. 
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2) Perusahaan asuransi dapat menentukan referensi tabel kematian 

asuransi jiwa dan kelemahan asuransi kebakaran. besarnya premi 

asuransi, asalkan tidak menyertakan bunga dalam perhitungannyan.57 

4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah 

Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam, yaitu 

sebagai berikut:58 

a. Tauhid 

Prinsip Tauhid merupakan landasan terpenting dalam setiap 

konstruksi prinsip Syariah Islam. Artinya, setiap langkah dan gerak hukum 

harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri diartikan sebagai 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

b. Keadilan  

Prinsip asuransi lainnya adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan 

antara para pihak dalam kontrak asuransi. Dalam hal ini, keadilan dipahami 

sebagai upaya untuk menetapkan hak dan kewajiban antara klien lain 

(anggota) perusahaan asuransi. 

c. Tolong 

Prinsip dasar yang lain dalam kegiatan asuransi harus didasarkan 

pada hubungan antara klien lain (anggota) perusahaan asuransi. gotong 

royong (ta’awun) anggota (nasabah). Seseorang yang pertama kali 

mengambil asuransi harus mempunyai tujuan dan motivasi untuk membantu 

dan meringankan temannya yang tertimpa musibah. 

d. Kerjasama 

                                                
57Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 95. 

58Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, 
Teoritis, & Praktis (Jakarta: Kencana, 2004), h. 133. 
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Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam 

literatur ekonomi Islam, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup 

tanpa bantuan orang lain 

e. Kepercayaan 

Prinsip kepercayaan dalam organisasi bisnis dapat diterapkan pada 

nilai-nilai tanggung jawab perusahaan dengan menyajikan laporan keuangan 

setiap periodenya. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberikan 

kesempatan yang baik kepada nasabahnya untuk mengetahui laporan 

keuangan perusahaan. Prinsip kepercayaan juga harus diterapkan pada 

nasabah asuransi. 

f. Rela 

Dalam kegiatan asuransi, rela dapat diterapkan pada setiap anggota 

asuransi (peserta), sehingga sejak awal ia mempunyai insentif untuk 

mengesampingkan sejumlah dana simpanan (pembayaran) tertentu kepada 

perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai dana sosial (tabaru'). Dana 

sosial (tabarru) sebenarnya digunakan untuk membantu anggota politik lain 

(klien) ketika mereka mengalami kerugian besar. 

g. Larangan riba 

Riba secara harfiah berarti ziyadah (tambahan). Dengan kata lain, 

melucuti secara bahasa berarti tumbuh dan berkembang. Usur, istilah 

teknisnya, berarti sekaligus mengambil ekstra dalam transaksi jual beli serta 

pinjam meminjam dengan cara yang salah atau bertentangan dengan prinsip 

muamalat Islam. 

h. Larangan Maysir  

Zarqa mengatakan unsur gharar menyebabkan al-qumar. Sedangkan 

al-qumarsama dengan al-maisir, perjudian dan perjudian. Artinya ada satu 
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pihak yang diuntungkan, namun di sisi lain ada pihak yang merasa dirugikan. 

Husain Hamid Hasan mengomentari kontrak perjudian. Menurutnya, akad 

perjudian adalah akad gharar. 

i. Larangan gharar 

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida' (penipuan), yaitu 

perbuatan tanpa unsur persetujuan. Gharar dalam sudut pandang fiqih 

berarti penipuan dan ketidaktahuan terhadap barang atau asuransi yang 

diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan. 

5. Jenis dan Asuransi Asuransi Syariah 

Ahmad Azhar Basyir59 menjelaskan bahwa asuransi syariah 

menawarkan dua asuransi jenis pertanggungan yang dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa) 

Suatu bentuk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap 

kematian dan kecelakaan. Jika terjadi kematian, manfaat kontrak dibayarkan 

kepada keluarga atau ahli waris, atau kepada orang yang ditunjuk jika orang 

tersebut memiliki tidak ada ahli waris. Apabila terjadi kecelakaan yang tidak 

fatal, maka peserta yang selamat/yang masih hidup akan menerima 

santunan. 

b. Asuransi Umum 

Merupakan bentuk asuransi yang melindungi harta benda, rumah, 

kendaraan dan bangunan pabrik peserta asuransi syariah terhadap bencana 

atau kecelakaan. Jenis asuransi Syariah yang umum adalah: 

                                                
59Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang, Iutang, Gadai (Bandung: 

Al-Ma‟arif, 1983), h. 5. 
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1) Asuransi kebakaran Syariah 

2) Asuransi Syariah Kendaraan 

3) Asuransi Syariah risiko konstruksi. 

4) Asuransi Syariah Syariah. 

5) Risiko mesin Asuransi syariah 

Asuransi syariah pada hakikatnya mengandung tanggung jawab 

bersama, saling membantu dan saling melindungi para pesertanya. 

Perusahaan asuransi mendapat kepercayaan (trust) peserta dalam mengelola 

premi asuransi, pembangunan berbasis halal dan santunan penyintas 

bencana sesuai isi perjanjian atau kontrak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu jenis 

penelitian kualitatif yang mana peneliti mengamati secara langsung tempat 

dimana data berada dan ikut serta di dalamnya baik kecil maupun besar.1 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian dilakukan di PT Asuransi Jasindo Syariah cabang 

Makassar dengan mencari informasi langsung dari perusahaan mengenai 

implementasi atau sistem pelaksanaan akad takaful yang dijalankan. Dalam 

pelaksanaan akad takaful di PT Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar, 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengatur tentang 

akad takaful yang dilaksanakan dalam bentuk subsidi yang bersifat kebajikan 

dan tujuan bersama. bantuan antar peserta diamati" dan bukan untuk tujuan 

komersial.2 

Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada 

lingkungan alam yang tujuannya untuk menginterpretasikan fenomena 

dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara sengaja dan seperti bola salju, teknik pengumpulannya 

                                                
1Sugiarti, Desain Penelitian Kualitatif Sastra (Malang: UMM, 2020), h. 39. 

2Wiwin Burhanuddin, (30 Tahun), Selaku Pimpinan Koordinator PT. Asuransi Jasindo 
Syariah Cabang Makasar, Wawancara, Kota Makassar, n.d., 06 November 2023. 
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adalah triangulasi (gabungan), analisis data. bersifat induktif/kualitatif dan 

hasil penelitian Kualitatif lebih menekankan makna daripada umum.3 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang 

Makassar. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena PT. Asuransi 

Jasindo Syariah cabang Makassar menerapkan sistem takaful pada asuransi 

yang ditawarkan kepada para nasabahnya sehingga mempunyai keterkaitan 

dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. 

B. Pendekatan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologis normatif (syar'i) dan hukum adalah pendekatan 

ini dipelajari berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, baik itu ayat-

ayat Al-Qur'an, hadits atau pendapat para ulama dan ulama serta 

berupa bahan pustaka. aturan. yang berkaitan dengan pokok-pokok 

penelitian ini. Dalam penelitian saya yang membahas tentang tinjauan 

hukum Islam maka dengan menggunakan pendekatan teologi 

normatif dan yuridis dapat menjadikan Al-Quran dan Hadis serta 

aturan aturan yang berlaku sebagai dasar dan rujukan mengenai akad 

takaful dalam asuransi syariah. 

                                                
3Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), h. 8. 
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2. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

mengamati kenyataan yang ada dilapangan. Lokasi penelitian di PT. 

Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar tentunya harus 

dilaksanakan dilokasi penelitian maka pendekatan empiris menjadi 

salah satu dari pendekatan penelitian yang saya lakukan. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu sumber 

primer (utama) dan sumber sekunder (pendukung). 

1. Sumber data primer penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh 

dari penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan entitas 

asuransi syariah yang membuat kontrak aman di sistem operasinya. 

2. Sumber informasi sekunder adalah sumber informasi pendukung atau 

tambahan yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, seperti data 

tambahan yang menguatkan informasi yang diperoleh melalui 

dokumen peneliti, surat kabar, media atau orang lain.4 

D. Metde Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang, dimana informasi 

dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab dengan tujuan menciptakan 

makna terhadap suatu topik tertentu.5 Pada penelitian ini peneliti membuat 

pedoman wawancara untuk mencari informasi pada pegawai, nasabah, dan 

                                                
4Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 137. 

5Sugiono, Memahami Penelitian Kualittatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 27. 
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juga pihak-pihak yang terkait dengan PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang 

Makassar. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan 

Koordinator dan Staf Teknis dari PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang 

Makassar. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen seperti buku, laporan kegiatan, foto, dokumenter, dan 

informasi terkait penelitian.6 Dalam metode ini peneliti menggunakan alat 

bantu berupa kamera, handphone, dan arsip dari perusahaan untuk 

mendapatkan informasi. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen penelitian 

kualitatif, dimana peneliti sendirilah yang menjadi instrumen kunci sebagai 

alat atau alat pengumpulan data, dimana tujuan dari penelitian kualitatif ini 

sebagai alat pengumpulan data adalah untuk menentukan fokus penelitian, 

untuk menentukan fokus penelitian. pilih informasi. sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, 

menafsirkan data dan menarik kesimpulan sebagai temuan penelitian.7 

Peneliti sendiri akan melakukan wawancara dengan narasumber dari 

pihak PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar serta mengambil data 

                                                
6Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h. 31. 

7Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2004), h. 85. 
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dokumen dari pihak terkait sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dan 

data tentang penelitian ini. 

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Teknik yang diperoleh dari lapangan sama dengan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan validasi data.8 

2. Analisis Data 

Teknik yang dipelajari di lapangan nampaknya bahwa analisis data 

merupakan suatu proses kategorisasi yang dirangkai dan dirangkai untuk 

menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah analisis data adalah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan 

data mentah yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan 

menghilangkan data yang tidak diperlukan untuk menarik suatu 

kesimpulan. 

b. Representasi data menunjukkan informasi yang diperoleh dari data di 

lapangan untuk memudahkan pemahaman. 

c. Pengambilan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis 

data, dengan kesimpulan maka akan lebih mudah menjelaskan 

kemajuan penelitian.9 

                                                
8A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis 

Media Centre, 2003), h. 337. 

9Sandu dan M. Ali Sodik Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 
Media Publishing, 2015), h.122. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar 

1. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang 

Makassar 

Dalam perjalanan sejarahnya, pemerintah Indonesia memutuskan 

untuk melaksanakan penggabungan PT Asuransi Bendasraya dan PT General 

Internasional Underwriters (UIU) dengan Surat Keputusan Menteri 

Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972 tanggal 9 Desember 1972. PT Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang usaha asuransi umum. Pengesahan penggabungan 

tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan akta notaris Mohamad Ali nomor 1 

tanggal 2 Juni 1973. 

Asuransi Jasindo beroperasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Moneter Dalam Negeri Nomor: KEP-587/MD/1987 tanggal 2 Februari 1987 

tentang Perpanjangan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian, yang 

selanjutnya diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan (DK-OJK) Nomor: KEP-85/NB.1/2020 tentang Pemberlakuan Izin 

Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia.1  

 Wawancara dengan Ibu Wiwin Burhanuddin “PT. Asuransi Jasindo 

Syariah itu sendiri berdiri pada tahun 2016 yang berpusat di Jakarta. Namun 

diawal berdirinya perusahaan ini berbentuk konfensional barulah beberapa 

                                                
1PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar, “Profil Jasindo Makassar”, official 

website https://jasindosyariah.co.id/profile, (06 November 2023). 
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waktu kemudian dibagi menjadi asuransi syariah. Sementara untuk 

perusahaan di cabang Makassar ini juga didirikan bersamaan dengan 

didirikannya kantor pusat yang ada di Jakarta.”2 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Keputusan OJK No.KEP-

22/D.05/2016 yang memberikan izin usaha kepada PP Asuransi Jasindo 

Syariah. Jasindo telah menjadi pionir dalam bisnis asuransi syariah sejak 

tahun 2003 melalui unit usaha Takaful Syariah. PT Asuransi Jasindo Syariah 

resmi memisahkan diri menjadi perusahaan sendiri melalui RUPST yang 

digelar pada 27 April 2016. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) memiliki 

saham mayoritas yakni 96,5 persen, 2,5 persen pada Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai (YKK) Jasindo, dan 1 persen. kepada Dana Pensiun Jasindo (Dapen). 

Perusahaan mengklaim pertumbuhan bisnisnya dari segi hasil menunjukkan 

pertumbuhan positif. Pada kuartal I, perseroan berhasil meraih pertumbuhan 

laba sekitar 10 persen. Pertumbuhan ini semakin memperkuat posisinya di 

antara lima besar perusahaan asuransi berbasis syariah di Indonesia. 

Perusahaan membuka kantor cabang di Makassar pada tahun 2016, 

sedangkan kantor pusat didirikan di Jakarta. 

 
2. Visi, Misi dan Budaya PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang 

Makassar3  

a. Visi  

Menjadi syariah yang handal perusahaan asuransi dan terpercaya. 

 

                                                
2Wiwin Burhanuddin, (30 Tahun), Selaku Pimpinan Koordinator PT. Asuransi 

Jasindo Syariah Cabang Makassar, Wawancara, Kota Makassar, 06 November 2023. 

3PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar, “Profil Jasindo Makassar”, official 
website https://jasindosyariah.co.id/profile, (06 november 2023). 
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b. Misi 

Menyelenggarakan operasional asuransi syariah, senantiasa 

mengoptimalkan sumber keuangan peserta, memberikan pelayanan 

prima.  

c. Budaya 

1) Fatonah 

Menggabungkan keunggulan individu dengan tetap terus berinovasi 

dan memberikan layanan prima melalui sumber daya manusia yang 

profesional dan berkualitas. 

2) Amanah 

Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk 

menjamin kualitas layanan, integritas dan transparansi. 

3) Siddiq 

Pengelolaan sesuai prinsip Islam sekaligus menjaga kinerja 

berkelanjutan. daya saing. 

4) Tabligh 

Menjaga hubungan dekat dengan pelanggan dengan mengembangkan 

komunikasi korporat dan layanan ritel yang cerdas dan proaktif. 

 
3. Prinsip PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar 

Prinsip utama asuransi syariah adalah ta’awanu ‘ala birri wa al-taqwa 

(pertolongan dalam kebaikan dan ketakwaan) dan al-ta’min (rasa aman). 

Prinsip ini menjadikan para anggota atau pemegang polis menjadi satu 
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keluarga besar yang menanggung dan menanggung risiko. Hal ini 

dikarenakan transaksi yang dilakukan dalam asuransi takaful merupakan 

akad takaful (asuransi timbal balik), bukan akad tabadul (pertukaran timbal 

balik) yang digunakan dalam asuransi tradisional, yaitu. pertukaran premi 

dengan uang asuransi. 

Pakar keuangan Islam mengatakan bahwa asuransi syariah atau 

takaful didasarkan pada tiga prinsip utama:. 

a. Tanggung jawab  

Artinya pemegang polis mempunyai tanggung jawab bersama untuk 

menolong dan mendampingi peserta yang mengalami musibah atau kerugian 

dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas 

adalah ibadah. 

Untuk rasa tanggung jawab, orang lain pun turut serta. kewajiban 

setiap umat Islam Bahwa rasa tanggung jawab tentu lahir dari sifat saling 

menjaga, saling mencintai, saling membantu dan memperhatikan 

kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam mewujudkan 

masyarakat yang beriman, bertakwa. dan keselarasan.Dengan prinsip ini, 

asuransi takaful memenuhi perintah Allah swt.  dalam Al-Qur'an dan 

Rasulullah saw. Dalam As-Sunnah, kewajiban tidak hanya memperhatikan 

kepentingan diri sendiri, tetapi juga mendahulukan orang lain atau 

masyarakat.  

b. Bergotong royong atau saling membantu 

Yang berarti peserta penjaminan akan bekerja sama dan saling 

membantu untuk mengatasi kesulitan bencana yang dialami. 
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c. Lindungi penderitaan satu sama lain. 

Artinya, peserta di suatu perusahaan asuransi melindungi peserta lain 

yang menghadapi tantangan keamanan berupa bencana. Dengan demikian, 

asuransi takaful (syariah) memenuhi perintah Allah swt.  Al-Qur'an dan 

Sunnah Rasulullah saw tentang kewajiban saling melindungi antar anggota 

masyarakat. 

Karnaen A. Perwataatmadja yang dikutip Gemala Dewi menyatakan 

prinsip yang sama. Dari asuransi takaful, beliau menambahkan prinsip satu 

prinsip dengan prinsip yang sudah ada, belum lagi prinsip menghindari 

unsur gharari, maysir dan riba. Dengan demikian, syariah mempunyai empat 

prinsip yaitu: 

1) Saling bertanggung jawab 

2) Saling bekerja sama atau membantu 

3) Saling melindungi dari penderitaan dan 

4) Hindari gharar, maysir dan riba.  

Ada beberapa solusi untuk menghindari kegiatan asuransi ini dengan 

menghindari unsur gharar, jagung dan riba. 

1) Ada 2 bentuk gharar (ketidakpastian) atau ketidakpastian. 

2) Dasar penutupan kegiatan asuransi adalah asuransi adalah salah satu 

bentuk kontrak syariah. Dalam konteks tradisional, kontrak atau 

kontrak dalam asuransi jiwa dapat dianggap sebagai tabadula, atau 

kontrak pertukaran, di mana uang pertanggungan premi ditukarkan 

dengan uang. “Secara harfiah dalam akad tukar harus jelas berapa 

yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi tidak 
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jelas (gharar) karena kita tahu berapa yang akan kita terima (nilai 

jaminannya), tapi kita tidak tahu berapa jumlahnya kami akan mampu 

membayar (total pembayaran asuransi) karena hanya Allah swt.  yang 

mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Dalam konsep syariah 

berbeda keadaannya, karena akad yang digunakan adalah akad 

takaful, atau gotong royong dan saling menjamin.  

3) Semua asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain iklim 

itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak 

mengetahui dari mana uang asuransi perusahaan asuransi berasal. 

Peserta hanya mengetahui jumlah pembayaran yang diterima. Dalam 

konsep Takaful, setiap premi asuransi sejak awal dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu ke rekening pemegang polis dan satu lagi ke rekening 

khusus peserta, yang harus diperuntukkan bagi tabarru atau sedekah 

untuk membantu orang-orang tercinta lainnya. Dengan kata lain 

syarat-syarat konsep takaful dapat diambil dari dana tabarru, yaitu 

himpunan dana sedekah yang diberikan oleh para peserta. 

4) Maysir (perjudian) maksudnya pihak yang satu memperoleh 

keuntungan, namun pihak yang lain . pihak mengalami kerugian. 

Unsur ini terlihat pada asuransi standar, apabila tidak terjadi musibah 

atau kecelakaan yang menimpa peserta selama masa berlakunya 

kontrak, maka peserta tidak berhak atas apapun termasuk asuransi 

yang dibayar. Pada saat yang sama, keuntungan diperoleh ketika 

peserta yang sudah lama tidak menjadi anggota (besarnya premi yang 

dibayarkan kecil) menerima manfaat yang jauh lebih tinggi. Dalam 

akad Takaful, jika peserta tidak terlibat dalam kecelakaan atau 
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musibah, ia tetap berhak menerima premi yang dibayarkan, di 

samping dana yang ditanamkan pada dana tabarru. 

5) Unsur riba tercermin pada cara perusahaan asuransi konvensional 

menangani bisnis dan investasi, di mana mereka meminjam alat 

pembayaran yang dipungut berdasarkan bunga. Dalam akad Takaful, 

premi yang terkumpul diinvestasikan berdasarkan prinsip bagi hasil, 

khususnya mudharabah dan musyarakah. 

AM. Hasan Ali, MA, dikutip MA. Dalam bukunya Kontribusi Teori 

Ekonomi Islam, Coudhury menambahkan 5 prinsip dasar yang menjadi 

sembilan prinsip dasar yaitu: 

1) Tauhid (Persatuan), prinsip ini merupakan landasan utama dari setiap 

struktur prinsip Syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas 

kehidupan manusia hendaknya berlandaskan nilai-nilai tauhid. 

Artinya setiap langkah dan struktur hukum harus mencerminkan 

nilai-nilai ketuhanan. 

2) Keadilan, dalam asuransi syariah nilai-nilai keadilan harus dipenuhi 

antara para pihak yang membuat kontrak asuransi. Kesetaraan dalam 

hal ini dipahami sebagai upaya untuk menetapkan hak dan kewajiban 

antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. 

3) Kerja sama, prinsip ini selalu ada karena merupakan prinsip universal 

dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang diberi 

kuasa oleh Khaliq-Nya untuk membawa perdamaian dan 

kesejahteraan di bumi, mempunyai dua wajah yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, yaitu sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial. 
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4) Amanah, Prinsip Iman Organisasi Perusahaan dapat diwujudkan 

dalam nilai-nilai tanggung jawab perusahaan, menyajikan laporan 

keuangan setiap periodenya. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus 

memberikan kesempatan yang baik kepada nasabahnya untuk 

mengetahui laporan keuangan perusahaan. Prinsip ini juga berlaku 

bagi nasabah untuk menyampaikan informasi yang benar tentang 

pembayaran premi asuransi dan tidak memanipulasi kerugian 

(ancaman) yang dihadapinya. 

5) Will (al-Ridha), dalam industri asuransi, kemauan dapat diterapkan 

pada asuransi apapun, anggota harus mempunyai motivasi sejak awal 

untuk merelakan sejumlah uang yang dititipkannya pada perusahaan 

asuransi yang berfungsi sebagai dana sosial (tabarru').4 

 

4. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang 

Makassar 

Struktur kelembagaan asuransi syariah pada dasarnya sama dengan 

asuransi pada umumnya yaitu ada komisaris, direksi, general manager, 

direktur Tken, direktur umum dan keuangan, direktur pemasaran, dan lain-

lain, namun yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi tradisional 

adalah . adanya riba dalam asuransi syariah, termasuk DPS: (Dewan 

Pengawas Syariah) keberadaan dalam asuransi syariah. Dalam struktur 

organisasinya, DPS melakukan pengawasan terhadap operasional asuransi 

syariah agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan fatwa MUI. 

Selain DPS, terdapat Dewan Komisaris dan Direksi.  

                                                
4PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar, “Profil Jasindo Makassar”, official 

website https://jasindosyariah.co.id/profile, (06 November 2023). 
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Tugas DPS di bidang asuransi syariah sesuai dengan (Keputusan 

Majelis Tata Usaha MUI tentang Kepegawaian DSN-MUI, Nomor: Kep-

98/MUI/III/2001), yaitu: 

a. Memeriksa secara berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang 

berada di bawah pengawasannya. 

b. Mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada 

pimpinan lembaga terkait dan DSN. 

c. Melaporkan perkembangan asuransi dan operasional lembaga 

keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya pemeriksaan 

ke DSN minimal dua kali dalam satu tahun anggaran selama. 

d. DPS merumuskan hal-hal yang memerlukan pembahasan DSN dalam 

Asuransi Syariah. DPS disamakan dengan Dewan Komisaris, bedanya 

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap DSN. fungsi 

Asuransi Syariah, sedangkan Dewan Syariah mengontrol sistem dan 

mekanisme yang tidak perlu bertentangan dengan prinsip Syariah. 

Namun Fatwa dengan MUI. 

Sampai saat ini badan hukum asuransi syariah yang beroperasi di 

Indonesia berbentuk perseroan terbatas (PT), hal ini diwujudkan dengan 

adanya PT Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa) dan PT Asuransi Umum 

(asuransi non-jiwa).5 

 

 

 

                                                
5PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar, “Profil Jasindo Makassar”, official 

website https://jasindosyariah.co.id/profile, (06 November 2023). 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Jasindo Syariah cabang 

Makassar 
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B. Sistem Penerapan Akad Takaful dalam Asuransi Properti PT. Asuransi 

Jasindo Syariah Cabang Makassar 

 Harta dalam arti sebenarnya bukan sekedar harta benda biasa tetapi 

mempunyai arti yang sangat luas. Aset adalah kumpulan aset yang tidak 

berwujud dan dapat mengalir serta mempunyai nilai ekonomis. Pemilikan 

harta yang sesungguhnya adalah Allah swt., manusia adalah satu-satunya 

khalifah di muka bumi ini. berkewajiban melestarikan dan melestarikannya.6 

 Sebagai lembaga keuangan, asuransi mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asuransi merupakan kebutuhan 

pokok masyarakat, karena kecelakaan dan kerugian baik ekonomi maupun 

non ekonomi memerlukan penggantian kerugian. 

 Asuransi adalah organisasi yang mencakup masalah komprehensif 

seperti kematian, cacat, kebakaran, banjir, badai dan kecelakaan terkait 

transportasi serta kerugian finansial yang diakibatkannya. Risiko kerugian 

ini tidak bisa hanya bergantung pada relawan dan tindakan pemerintah, 

namun kenyataan ini mengharuskan asuransi menjadi kebutuhan dasar 

manusia dalam konteks aktivitas dan situasi manusia.7 

 Asuransi syariah sebenarnya melibatkan tanggung jawab bersama, 

membantu dan melindungi pesertanya sendiri. Perusahaan asuransi takaful 

dipercaya (dapat diandalkan) oleh peserta, berkembang secara halal, 

memberikan santunan kepada korban bencana sesuai isi buku kontrak. 

                                                
6Abdullah Amrin, Asuransi Syariah: Keberadaan Dan Kelebihan Di Tengah Asuransi 

Konvensional (Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2006), h. 32. 

7Hasymi Ali, Pengantar Asuransi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 12. 



62 

 

 

 

PT Asuransi Jasindo Syariah juga merupakan perusahaan asuransi 

syariah yang menerapkan sistem akad takaful pada setiap asuransi yang 

ditawarkan kepada nasabah atau pesertanya. Adapun asuransi-asuransi yang 

ditawarkan pada perusahaan ini yakni:8 

1. Kendaraan Bermotor 

Asuransi asuransi yang menjamin kerusakan pada kendaraan 

bermotor peserta. Jasindo Syariah memiliki dua jenis asuransi asuransi 

kendaraan yaitu roda dua dan roda empat. 

2. Properti 

  Asuransi asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian 

akibat kebakaran dan risiko lainnya yang dijamin dengan polis harta 

benda/harta milik peserta.  

3. Transportasi/pengangkutan 

 Asuransi asuransi yang memberikan jaminan terhadap barang - 

barang Logistik, baik melalui darat, laut, maupun udara. 

4. Aneka variasi 

 Kumpulan berbagai asuransi asuransi antara lain Accidental yang 

menjamin cacat atau kematian peserta karena kecelakaan dan PA plus 

menjamin cacat atau kematian peserta karena kecelakaan dan kematian 

alami, cash in transit dan cash in safe transfer dll.  

 

 

                                                
8PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar, “Profil Jasindo Makassar”, official 

website https://jasindosyariah.co.id/profile, (06 November 2023). 
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5. Rangka Kapal 

 Asuransi asuransi yang memberikan perlindungan terhadap 

kecelakaan dan akibat yang timbul dari kegiatan maritim dan kegiatan 

penunjang serta memberikan perlindungan atas kerusakan yang disebabkan 

oleh kerusakan fisik dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. 

6. Rangka Pesawat 

 Asuransi asuransi yang memberikan perlindungan untuk semua 

aktivitas terkait penerbangan seperti risiko badan pesawat, tanggung jawab 

penerbangan pihak ketiga, kru kecelakaan, kehilangan lisensi pilot, dan 

tanggung jawab penanganan di darat. 

7. Teknik 

 Asuransi asuransi yang menjamin kerugian aset teknik seperti 

peralatan asuransisi mesin pabrik dan proyek konstruksi. 

8. Minyak dan Gas 

 Asuransi asuransi yang dirancang khusus untuk operasional di 

industri minyak dan gas ini memberikan ganti rugi atas kehilangan atau 

kerusakan baik di darat maupun di lepas pantai. 

 Wawancara dengan Ibu Wiwin Burhanuddin Di PT. Asuransi Jasindo 

Syariah ada beberapa asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan kami, 

namun kami lebih terfokus kepada asuransi yang paling laku di kalangan 

para peserta yakni properti. Bahkan asuransi properti ini pesertanya sudah 

mencapai 4.380 peserta. Terbanyak dari semua asuransi.9 

                                                
9Burhanuddin, (30 Tahun), Selaku Pimpinan Koordinator PT. Asuransi Jasindo Syariah 

Cabang Makasar, Wawancara, Kota Makassar, 06 November 2023. 
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 Maka dari itu, peneliti pun terfokus pada asuransi properti yang 

ditawarkan di PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar. Namun, setiap 

peserta harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi peserta di PT. 

Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar. Dari sumber yang kami peneliti 

dapatkan, Khairil Anwar yang merupakan salah satu staf teknis di 

perusahaan ini mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk menjadi peserta dari asuransi asuransi properti, yakni: 

1. KTP nasabah 

2. SPPA (Surat Permohonan Pembukaan Asuransi)  

3. Mengisi form pendaftaran 

4. Melampirkan foto objek yang akan di asuransikan (asset, 

bangunan dana lain-lain) 

5. Membayar premi tahunan di awal pendaftaran. 

 Wawancara dengan bapak Khairil Anwar “untuk menjadi peserta dari 

Jasindo Syariah sebenarnya hanya melengkapi beberapa syarat administrasi 

dan persyaratan administrasi di setiap asuransi itu berbeda. Untuk asuransi 

property itu sendiri para peserta harus menyiapkan KTP tentunya, kemudian 

membawa surat permohonan pendaftaran, mengisi form pendaftaran, 

melamprikan foto objek yang ingin di asuransikan, serta membayar premi 

tahunan yang sudah di tentukan. Selain itu, menjadi peserta tidak harus 

memberikan data penghasilan karena sudah ada asset yang menjadi 

persyaratan juga tidak adanya batasan umur, status pernikahan tidak 

menjadi persyaratan serta lokasi dari peserta tidak menjadi persoalan”.10 

                                                
10Khairil Anwar, “(34 Tahun), Selaku Staf Teknis PT. Asuransi Jasindo Syariah 

Cabang Makasar, Wawancara, Kota Makassar,” (n.d.): 06 November 2023. 
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 Ada beberapa hal yang tidak dipersyaratkan untuk menjadi peserta 

pada asuransi properti di Asuransi Jasindo Syariah, yaitu: 

1. Slip penghasilan peserta 

2. Zonasi/wilayah peserta 

3. Batas umur (asal sudah memiliki KTP) 

4. Status pernikahan  

Keuntungan yang didapatkan peserta Asuransi Jasindo Syariah, yakni: 

1. Bagi hasil 

Setelah dibukanya asuransi syariah, dana peserta langsung dibagi 

menjadi 2 (dua), yang sebagian ditempatkan pada dana amal untuk 

menutup klaim dan sisanya sebagai bonus tabungan. Bonus hemat ini 

tidak akan sia-sia. Peserta politik mendapatkan keuntungan karena 

mereka menerima sebagian dari pendapatan investasi yang 

dikembalikan pada akhir keanggotaan. 

2. Menjadikan aset properti dari peserta terkelola oleh Asuransi Jasindo 

Syariah 

3. Para peserta secara tidak langsung saling tolong menolong dan 

memperoleh kebaikan dari akad yang disepakati. 

 Sistem takaful yang diterapkan di PT. Asuransi Jasindo Syariah Cabang 

Makassar telah memenuhi Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

53/DSN-MUI/III/2006 dalam akad asuransi real estate peserta yang berlaku 

untuk seluruh asuransi asuransi, dalam hal ini perusahaan asuransi takaful. 

kepada individu. asuransi atau kelompok. 

 Wawancara dengan Ibu Wiwin Burhanuddin “Yah, diperusahaan kami 

ini juga menerapkan akad dengan sistem tolong menolong antar peserta 
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(akad takaful) bukan dengan tujuan komersial. Sebenarnya setiap asuransi 

yang kami tawarkan di PT. Asuransi Jasindo Syariah ini menerapkan sistem 

takaful tersebut dan merupakan hal yang wajib diperusahaan kami ini. 

Seperti di perusahaan asuransi syariah lainnya, disini juga sistemnya tidak 

jauh berbeda”11 

Pelaksanaan akad asuransi Takaful mengikuti prinsip syariah yaitu niat 

untuk membantu peserta jika terjadi musibah. Bantuan ini tentunya tidak 

menutup kemungkinan bagi kita atau keluarga kita, jika Allah swt.  menetapkan 

musibah untuk kita. 

Sesuai dengan model bisnis asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar, 

diperlukan adanya transparansi penjaminan dan sistem bagi hasil baik posisi 

dana maupun pengelolaannya. Hal ini ditetapkan dengan jelas dan menjadi 

bagian dari kontrak peserta. Komponen premi yang harus dibayarkan sudah 

diketahui dengan jelas oleh peserta sejak awal yaitu (pembayaran sukarela), 

penghematan hak mutlak peserta dan bagian biaya administrasi yaitu 30 persen 

dari pembayaran. penghargaan tahun pertama. Para peserta secara berkala 

melihat perkembangan nilai moneter dari kebijakan tersebut, yaitu akumulasi 

tabungan dan distribusi keuntungan. Apabila karena sebab tertentu peserta 

bermaksud membatalkan akad asuransi selama masa berlakunya, maka ia akan 

mempertimbangkan nilai tunainya. Penerimaannya dapat dihitung dan 

sumbernya jelas (dari tabungan dan bagi hasil). Begitu pula hukumnya terdiri 

dari manfaat asuransi atau santunan sukarela, simpanan yang dititipkan dan 

sebagian simpanan manfaatnya setelah diterimanya permohonan manfaat 

kematian dari ahli waris peserta. Terkait investasi, selain aspek profitabilitas, 

                                                
11Burhanuddin, (30 Tahun), Selaku Pimpinan Koordinator PT. Asuransi Jasindo 

Syariah Cabang Makasar, Wawancara, Kota Makassar, 06 November 2023. 
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kesesuaian komersial dengan ketentuan penjaminan menjadi faktor penentu 

dalam keputusan investasi. 

Setiap kontribusi peserta pengalihan Perusahaan Asuransi Jasindo 

Syariah langsung dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  

1. Rekening Peserta yaitu Rekening Tabungan Peserta 

2. Rekening Khusus Peserta, yaitu uang yang diperuntukkan untuk sedekah 

dan digunakan untuk membayar tagihan (manfaat takaful) kepada ahli 

waris jika Peserta meninggal dunia. Besarnya Rekening Khusus Peserta 

tergantung pada tingkat usia dan pertanggungan. Rekening ini sebesar 5 -

30 persen dari hadiah semakin tua usia Peserta, semakin besar pula dana 

goodwillnya. 

 Mekanisme imbalan tanpa unsur tabungan diterapkan sedemikian rupa 

sehingga setiap taka penuh imbalan yang diterima ditempatkan pada rekening 

khusus, yaitu pada pengumpulan dana .dimaksudkan untuk tujuan kebajikan, 

untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada peserta jika terjadi bencana dan 

harta benda peserta rusak. 

 Wawancara dengan Ibu Nuraini sebagai salah satu nasabah di PT 

Jasindo Syariah cabang Makassar “Ini asuransi sebenarnya banyak 

manfaatnya kalau saya lihat, diantaranya itu:12 

1. Tidak berlaku sistem bunga 

Kenapa saya bilang seperti ini karena premi yang disetor sebagai 

takaful tidak hangus meskipun tidak ada klaim selama perlindungan. 

                                                
12Nuraini, (47 tahun) Selaku Nasabah Polis Asuransi Properti PT Asuransi Jasindo 

Syariah cabang Makassar, Wawancara, Kota Makassar, 18 Mei 2024. 
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Dana yang sudah dibayar oleh si polis akan tetap jadi milik pemegang 

polis atau pesertanya secara bersama. 

2. Transparannya dana yang dikelola 

Selama saya menjadi nasabah, dana yang mereka kelola selalu 

transparan baik kontribusi penggunaan dana atau pembagian hasil 

investasinya.  

3. Dana dikelola secara Islami 

Mereka mengelola dananya tetap mempertahankan prinsip prinsip 

Islami, seperti tidak adanya unsur Gharar karena sebelum para nasabah 

menjadi peserta terlebih dahulu diperkenalkan asuransinya dan dananya 

transparan. Tidak ada juga unsur riba sperti yang sudah saya jelaskan 

tadi. Jadi selama saya menjadi nasabah masih sesuai prinsip Islami.” 

Peserta yang sudah menjadi nasabah dari asuransi properti asuransi 

takaful di PT Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar juga diberlakukan 

klausul wajib sebagai aturan dari perusahaan13, yaitu: 

1. Klausula Wajib Satu Akad Takaful (Kesepakatan Para Peserta) 

Saya/Kami sebagai peserta setuju untuk ikut dalam program asuransi 

yasindo syariah Sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan menghibahkan 

sejumlah 60% dari kontribusi sebagai tabarru untuk membantu peserta lain 

yang tertimpa musibah dan dengan sumbangan ini. Kami juga berhak 

mendapatkan perlindungan asuransi Jatim Dota kapol seperti yang 

dinyatakan dalam ketentuan dan kondisi pada kontrak asuransi (polis). 

                                                
13PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Makassar, “Profil Jasindo Makassar”, Official 

Website Https://Jasindosyariah.Co.Id/Profile, 06 November 2023. 
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Kami mengizinkan pengelola dalam (operator) untuk membayar klaim 

atau manfaat asuransi provinsi dan cadangan sesuai dengan pedoman dan 

kebijakan yang dibuat oleh otoritas dan saya atau kami setuju untuk 

membayar biaya wakalah ujrah sebagai biaya pengelolaan sebesar 40% 

kepada pengelola. 

2. Klausula Wajib Dua Akad Wakala Bil Ujra Bil Mudhorobah 

(Kesepakatan Para Peserta Dan Pengelola) 

a. Polis ini dibuat berdasarkan akad wakala Bil ujrah dan akad 

mudharabah 

b. Akad Waka lebih ujrah digunakan dalam pengelolaan risiko dana 

peserta takaful yang meliputi kegiatan administrasi pengelolaan dana 

pembayaran santunan klaim under writing pengelolaan portofolio 

risiko retakaful atau reasuransi syariah dan pemasaran serta investasi. 

c. Akad mudharabah digunakan untuk pengelolaan investasi dana 

d. Berdasarkan akad wakalah Bil ujrah kontribusi yang dibayarkan oleh 

peserta terdiri dari dana takaful dan uzrah dengan komposisi sebagai 

berikut: 

1) dana takaful : 50% (lima puluh persen) 

2) wakala fee : 50% (lima puluh persen) 

e. Sedang hasil investasi dana takaful akan diberikan sesuai Misbah bagi 

hasil dengan komposisi sebagai berikut: 

1) dana takaful : 50% (lima puluh persen) 

2) pengelola : 50% (lima puluh persen) 
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f. Perlindungan asuransi syariah seperti yang dinyatakan dalam 

ketentuan dan kondisi kontrak yang telah disepakati berlaku apabila 

peserta telah membayar kontribusi. 

Nasabah masing-masing akad dapat berubah pada kondisi tertentu 

berdasarkan: 

a. nasabah tabarru retakaful atau reasuran Syariah  

b. profil dan tingkat resiko  

c. mekanisme pasar dan 

d. ketentuan regulasi 

3. Klausula Wajib Tiga Alokasi Surplus 

a. Pembagian alokasi surplus kepada peserta berlaku atas polis yang telah 

menjalani penutupan tahun kedua menuju renewal tahun ketiga. 

adapun alokasi surplus pada renewal penutupan tahun kedua 

seluruhnya akan dialokasikan ke dalam cadangan tabarru 

b. Alokasi surplus akan dialokasikan secara langsung ke dalam cadangan 

tabarru atas asuransi-asuransi asuransi sebagai berikut: 

1) konsorsium (KARK, PRGBI, P&I)  

2) Asuransi Mikro 

3) Asuransi dengan sistem kupon 

4) Asuransi KBM khusu Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) 

5) Asuransi jiwa pembiayaan yang terdapat Perluasan ND (Natural 

Death)  

6) Asuransi pengungjung wisata dan perjalanan seperti Haji-umroh dan 

wisata lainnya. 
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7) Asuransi yang melakukan pembayaran kontribusi secara angsuran 

(Installment) 

c. Pembagian alokasi surplus pada akhir periode polis tahun kedua di 

mana terdapat surplus under writing dana“takaful yang dihitung 

berdasarkan kekayaan atau aktivitas dalam bentuk tunai (cash basis), 

Maka hasilnya akan dialokasikan kepada cadangan dana takaful, peserta 

dan atau pengelola dengan komposisi sebagai berikut: 

1) Cadangan Dana Takaful : 40% (empat puluh persen) 

2) Peserta   : 10% (sepuluh persen) 

3) Pengelola    : 50% (lima puluh persen) 

d. Berdasarkan kesepakatan Peserta sebagaimana tertuang dalam 

pengajuan asuransi (SPPA) maka distribusi alokasi surplus 

diberikansetelah periode polis peserta berakhir dengan ketentuan: 

1) Peserta telah melunasi kontribusi 

2) Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang 

mengajukan klaim 

3) Peserta tidak membatalkan polis 

e. Dalam hal pembagian alokasi surplus kepada Peserta secara ekonomis 

membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan 

dibagikan, maka: 

1) Pengelola tidak dapat mengambil bagian peserta tersebut dan dapat 

menambahkan sebagai cadangan dana takaful 

2) Dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kontribusi peserta 

periode berikutnya atau 
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3) Apabila surplus yang menjadi hak masing-masing peserta mencapai 

jumlah kurang dari atau sama dengan 100.000 maka peserta setuju 

mewakilkan kepada pengelola untuk secara langsung 

menyalurkan”atau memanfaatkan sebagai dana sosial (ZIS). 

f. Alokasi surplus tidak dapat dibagikan dalam hal: 

1) Terjadi defisit hasil under writing takaful secara akumulatif bagi 

setiap peserta 

2) Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban dana takaful atau 

3) Tingkat solvabilitas dana takaful tidak memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan sehingga surplus underwriting akan 

ditambahkan ke dalam dana takaful 

4. Klausula Wajib Lima Ketentuan Pengembalian Kontribusi Takaful 

Dengan ini dinyatakan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa 

apabila pada masa periode asuransi terjadi pembatalan kontrak ta'awun 

(asuransi) dan tidak terdapat klaim dalam periode asuransi tersebut maka 

bagi kontribusi untuk jangka waktu yang belum berakhir dapat dikembalikan 

setelah dikurangi bagian kontribusi yang telah dibayarkan kepada 

perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, dan/atau tenaga pemasaran. 

Hasil analisa peneliti terkait mekanisme dari penerapan akad takaful 

di asuransi jasindo syariah dengan mendengar informasi yang disampaikan 

oleh narasumber dari PT. Asuransi Jasindo Syariah bahwasanya penerapan 

dari akad takaful pada asuransi- asuransinya khususnya asuransi properti 

tidak jauh berbeda dengan asuransi yang lain. Sistem yang diterapkan juga 

atas dasar prinsip tolong menolong. Pihak perusahaan PT Asuransi Jasindo 

Syariah dalam melayani nasabahnya yang ingin bergabung pada asuransi 

properti akan ditawarkan terlebih dahulu dan menjelaskan semua bentuk 
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akad kepada calon nasabah asuransi. Sehingga segala ketentuan akad yang 

telah disepakati tercantum dalam polis asuransi.  

Adapun bentuk akad takaful antara pemegang polis (peserta) dan 

perusahaan PT Asuransi Jasindo Syariah telah dituangkan dalam klausul 

wajib perusahaan. Pada klausul wajib PT Asuransi Jasindo Syariah 

menjelaskan bahwa para peserta dalam akadnya setuju untuk mengikuti 

program asuransi jasindo syariah sesuai dengan prinsip tolong menolong 

dan menghibahkan 60% dari kontribusi sebagai dana untuk membantu 

peserta lain yang terkena musibah. Para peserta juga mendapat perlindungan 

asuransi sesuai dengan ketentuan pada polis asuransi yang telah disepakati. 

Pada klausula wajib tersebut peserta mengizinkan pengelola dalam 

(operator) untuk membayar klaim atau manfaat asuransi provisi dan 

cadangan sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang dibuat oleh otoritas 

dan peserta setuju untuk membayar biaya wakalah ujrah sebagai biaya 

pengelolaan sebesar 40% kepada pengelola. 

Maka implementasi dari bentuk akad tersebut pada PT Asuransi 

Jasindo Syariah pada asuransi properti direalisasikan dalam bentuk 

pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk asuransi yang mengandung 

unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam 

rekening dana peserta dan satunya lagi ke dana cadangan takaful. Sedangkan 

untuk asuransi yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap 

premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening takaful. 

Keberadaan rekening takaful menjadi sangat penting untuk menjawab 

pertanyaan seputar ketidakjelasan atau keghararan asuransi dari 

pembayaran klaim. 

C. Ketentuan Akad Takaful Pada Asuransi Syariah 
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 Dalam bisnis Islam segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang 

dilarang, sehingga segala transaksi modal, penjaminan, penjualan dan bagi 

hasil diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan syariah.14 

 Jika semua perusahaan dan perusahaan asuransi memahami asuransi 

syariah dan tidak menganggap remeh atau meremehkan transaksinya, maka 

tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila seluruh masyarakat 

patuh dan taat terhadap segala sesuatu yang disyaratkan oleh Al-Quran dan 

Hadits Nabi, maka masyarakat tidak akan terjerumus dalam kegiatan 

ekonomi yang salah dan tidak melanggar koridor Islam. Selain itu, kami 

sebagai umat memahami nilai-nilai atau teori-teori ekonomi syariah yang 

menjadi landasan dalam membangun ummat sejahtera ini, sehingga kami 

melaksanakannya dengan penuh semangat. 

 Dalam praktiknya, penerapan akad takaful di PT Asuransi Jasindo 

Syariah Cabang Makassar mematuhi peraturan syariah karena perusahaan 

melayani nasabahnya yang ingin membeli asuransi, semua bentuk akad 

ditawarkan terlebih dahulu dan dijelaskan kepada calon nasabah asuransi, 

sehingga semua syarat akad yang disepakati dicatat dalam asuransi. 

 Prinsip asuransi syariah secara umum adalah memberikan perhatian 

khusus agar nasabah dapat bersatu untuk saling membantu. Prinsip ini juga 

diharapkan dapat membentuk ikatan dan kekeluargaan yang kuat antar klien 

asuransi. Hukum asuransi syariah adalah akad takaful ini masih 

dipertanyakan. Faktanya, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa 

asuransi berdasarkan hukum asuransi syariah tidak sepenuhnya halal.15 

                                                
14Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: UII Pres, 2007), 

h. 10. 
15Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h. 103. 
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 Pemerintah bersama lembaga keuangan terkait, khususnya lembaga 

keuangan syariah dan MUI, terus melakukan edukasi kepada masyarakat 

mengenai jenis dan manfaat asuransi ini. 

Asuransi syariah dengan sistem akad takaful memiliki dasar-dasar yang 

juga ada dalam Al Quran dan Hadis, yaitu: 

1. Q.S. Al-Maidah/5:2 

نوُْا ع ل ى نوُْا ع ل ى الِْ  ت ع او  ل  ت ع او  التَّقْوٰىۖ و  الْعُ  ثمِْ الْبِر ِ و  او  انِ وۖ  دِيْدُ الْعِق ابِ تَّقوُا اللّٰه  اِۗنَّ اللّٰه  دْو    ش 

 

Terjemahnya: 

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat 

berat siksaan-Nya”.16 

2. Q.S. An-Nisaa/4:9 

يَّةً ضِعٰفًا  لْفِهِمْ ذرُ ِ كوُْا مِنْ خ  لْي خْش  الَّذِيْن  ل وْ ت ر  لْي قوُْلُ يْهِمْۖ ف لْ وْا ع ل  افُ خ  و  دِيْدًاي تَّقوُا اللّٰه  و   وْا ق وْلً س 

Terjemahnya: 

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 

meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 

khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan 

berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-

hak keturunannya)”. 

3. Hadis Nabi Muhammad saw. tentang prinsip dasar takaful dalam 

asuransi syariah. 

Terjemahnya: 

                                                
16Dasuki, Al-Quran Dan Terjemah, h. 106. 
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"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di 

dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan 

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 

saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).17 

Selain itu, MUI menilai asuransi merupakan hal baru bagi sebagian 

besar umat Islam Indonesia, yang masih dipertanyakan status hukum atau 

pengoperasiannya sesuai prinsip syariah. Sesuai Fatwa MUI No. 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Takaful.18 dan telah 

dirangkum sebagai berikut: 

1. Pertama: Ketentuan Umum 

a. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah suatu usaha 

untuk saling melindungi dan membantu antara beberapa orang/pihak 

dengan melakukan penanaman modal dalam bentuk real estat dan/atau 

agunan yang memberikan model pendapatan dengan akad (kewajiban) 

untuk menghadapi suatu hal tertentu risiko itu sesuai dengan hukum 

syariah.  

b. Akad syariah yang disebutkan pada ayat 1 adalah akad yang tidak 

mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm 

(penganiayaan), risywah (suap), haram atau maksiat. 

c. Akad Tijarah adalah segala jenis akad yang dibuat untuk tujuan 

komersial. 

                                                
17Muslim, Al-Sahih Muslim, Kitab (Al-Bir Wa Al-Sillah Wa Al-Adab) 45, Bab (Tarahum 

Al-Mu’minin Wa Ta’atufihim Wa Ta’adudihim), no. 2699. 

18Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. 
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d. Akad tabarru adalah segala jenis kontrak yang dilaksanakan untuk 

tujuan kebajikan dan saling membantu, bukan hanya untuk tujuan 

komersial. 

e. Pembayaran adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk mentransfer 

sejumlah uang tertentu yang disepakati dalam kontrak kepada 

perusahaan asuransi. 

f. Klaim merupakan hak perusahaan asuransi yang harus dijamin oleh 

perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam kontrak. 

2. Kedua: kontrak asuransi 

a. Akad antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah 

dan/atau akad tabarru. 

b. Akad tijarah yang dimaksud pada poin (1) adalah mudharabah. Akad 

Tabarru bersifat subsidi. 

c. Akad tersebut paling sedikit memuat: 

1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan 

2) cara dan waktu pembayaran premi asuransi; 

d. Jenis akad Tijarah dan/atau akad tabarru serta syarat-syarat yang 

disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang dibuat. 

3. Ketiga: Posisi Para Pihak dalam Perjanjian Tijarah dan Tabarru 

a. Dalam akad Tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai 

mudharib (manajer) dan peserta bertindak sebagai shahibul Mali 

(polisi); 
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b. Peserta Akad tabarrus (hibah) memberikan hibah yang digunakan 

untuk membantu peserta lain yang mengalami kecelakaan. Meskipun 

pihak perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. 

4. Keempat: Persediaan Tijarah dan Tabarru 

a. Akad Tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru apabila pihak yang 

ditahan haknya dengan sukarela melepaskan haknya untuk 

melepaskan kewajiban pihak yang telah menunaikan kewajibannya. 

b. Jenis akad tabarru tidak dapat diubah menjadi jenis akad Tijarah. 

5.  "Kelima: jenis asuransi dan kontrak 

a. Menurut salah satu jenis asuransi, terdiri dari asuransi non-jiwa dan 

asuransi jiwa. 

b. edangkan akad kedua jenis asuransi ini adalah mudharabah dan subsidi. 

6. Keenam: "Premium 

a. Biaya premi berdasarkan jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru. 

b.  “Perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan referensi seperti 

tabel asuransi jiwa dan tabel asuransi kesehatan untuk menentukan 

premi, selama tidak memperhitungkan riba. 

c. Komisi dari kontrak jenis Mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil 

investasi dibagikan kepada peserta. 

d. Imbalan akad tabarru dapat diinvestasikan. 

7. Ketujuh: "Kebutuhan 

a. Klaim dibayarkan berdasarkan kesepakatan yang disepakati di awal 

kontrak. 
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b. Jumlah kerugian dapat bervariasi tergantung pada asuransi yang 

dibayarkan. 

c. Persyaratan terkait akad Tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta 

dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab perusahaan. 

d. Persyaratan terkait akad Tabarru merupakan hak peserta dan 

kewajiban perusahaan berdasarkan ukuran tersebut disepakati dalam 

kontrak. 

8. Kedelapan: "Investasi 

a. Sebagai pengelola, perusahaan wajib menginvestasikan uang yang 

dikumpulkan. 

b. Investasi harus dilakukan sesuai dengan hukum Syariah. 

9. Kesembilan: "Reasuransi"" 

Reasuransi dengan asuransi syariah hanya dapat dilakukan pada 

perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah. 

10. Kesepuluh: "Memimpin 

a. Asuransi syariah hanya dapat dikelola oleh lembaga yang bertindak 

sebagai wali. 

b. Perusahaan asuransi syariah menerima bagi hasil dari pengelolaan dana 

yang dikumpulkan berdasarkan akad tijarah (mudharabah). 

c. Perusahaan asuransi syariah menerima ujrah (biaya) pengelolaan dana 

akad tabarru. 

11. Kesebelas: Peraturan Tambahan 

a. DPS harus selalu berkonsultasi dan memantau pelaksanaan fatwa ini. 
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b. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka akan diselesaikan melalui 

arbitrase Syariah setelah negosiasi gagal mencapai kesepakatan. 

c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal yang ditentukan, dengan syarat jika 

kemudian muncul kesalahan maka akan diubah dan diselesaikan 

sebagaimana mestinya. 

Asuransi syariah juga diatur dalam operasional dan keberadaannya 

melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang 

Prinsip Dasar Asuransi dan Reasuransi Sesuai Prinsip Syariah. Dasar 

kekuasaan hukum pemerintah dapat dilihat pada BAB I Pasal I Ayat 1-3, 

yaitu:19 

1. Pasal 1 angka 1 

Asuransi berdasarkan syariah adalah upaya pertolongan (ta'awuni) 

dan perlindungan (takaful) antar nasabah dengan membentuk uang 

(tabbaru') yang dikelola menurut prinsip syariah untuk mengambil risiko 

tertentu. 

 

 

2. Pasal 1 angka 2 

Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi 

yang kegiatan usahanya seluruhnya atau sebagiannya berdasarkan prinsip 

syariah. 

                                                
19Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010., n.d., 2010. 
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3. Pasal 1 angka 3 

Pelanggan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi 

nasabah program asuransi sesuai syariah atau perusahaan asuransi yang 

menjadi nasabah reasuransi sesuai syariah. 

Perlindungan yang ditawarkan oleh asuransi syariah kini sudah jelas 

hukumnya halal.MUI Selain itu, setiap perusahaan asuransi yang memiliki 

asuransi berbasis syariah juga memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) yang berperan untuk memastikan bahwa seluruh asuransi syariah 

digunakan sesuai dengan hukum syariah. 

Dikutip buku "Perspektif Islam tentang Mu'amalah dan Akhlak" Dr. KH 

Fuad Thohar, M.A. Tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah 

saw yang mengatur secara jelas tentang asuransi takafull. Tidak ada 

kontroversi dalam yurisprudensi klasik juga, karena bisnis tersebut baru 

muncul di Italia dalam bentuk asuransi laut pada abad ke-13 dan ke-14.20 

 Selanjutnya mengutip Asuransi Syariah Muhammad Ajib, berikut 

pandangan para ulama tentang asuransi.21 

 

1. Pandangan yang mutlak melarang kepastian 

 Ada ulama yang melarang kepastian. Ulama tersebut antara lain Ibnu 

Abidin, Sayyid Sabiq, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Shadiq 

Abdurrahman alGharyani, Yusuf Qardhawi, Abdullah al-Muqalth 'i,, Majelis Fiqh 

Hisma. 

                                                
20Fuad Thohari, Islam Perspektif Mu’amalah Dan Akhlaq (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 

2022), h. 126. 

21Muhammad Ajib, Asuransi Syariah (Jakarta: Rumah fiqih Indonesia, 2019), h. 96. 
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 Para ulama di atas mengharamkan asuransi karena mengandung gharar 

(kegelapan) yang sangat nyata yang diharamkan Islam dalam segala transaksi. 

Dalam asuransi tidak jelas pembayaran dan manfaatnya. 

 Akad asuransi adalah perjanjian antara tertanggung para pihak dan 

pelanggan. Berdasarkan ketentuannya, pelanggan setuju untuk melakukan 

pembayaran premi asuransi secara berkala yang menggantikan pembayaran 

manfaat jika terjadi bencana. 

 Selain itu, dalam akad asuransi juga terdapat usurfadhl dan usurnasiah 

yang dilarang dalam Islam. Dana santunan kadang sama dengan premi yang 

dibayarkan, kadang kurang atau lebih. Jika jumlahnya sama maka sudah 

termasuk nasiah riba, dan jika lebih maka nasiah dan fadhl riba. 

 Terakhir, dalam akad asuransi terdapat bai' dain bi al-dain yang dilarang 

dalam Islam, karena Seorang nasabah mentransfer uangnya secara angsuran 

(pembayaran) kepada pihak asuransi sehingga ia menerima uang tersebut jika 

terjadi kecelakaan. Serta termasuk dalam kategori mengambil harta orang lain 

tanpa imbalan dan mempunyai unsur paksaan dalam hal yang tidak diwajibkan. 

2. Pandangan yang membolehkan 

 Ada juga sebagian ulama yang memperbolehkan asuransi. mereka adalah 

Murtadla Muthahhari, Abdul Wahbah Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, 

Abdurrahman Isa, Muhammad Nejatullah Shiddiq, Muhammad Musra, 

Muhammad al-Bahl, Muhammad Dasuqi, Muhammad Ahmad, Mustafa al-Zarqa, 

Mustafa al-Zarqa.  

 Tentang kaidah fiqih sebagai berikut: 

ةُ   الْصْلُ فِ الْشْياءِ الِبًح 
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Terjemahan: 

 “Asal sesuatu adalah boleh” 

 Beberapa jenis transaksi tidak diperbolehkan dan dasar diperbolehkan 

untuk pelarangan. Alasan lainnya adalah asuransi mengandung mashlahah yang 

artinya bahwa asuransi itu sejalan dengan mashlahah, atau tujuan kebaikan dan 

keagamaan, seperti tempat menyimpan uang atau dana darurat jika terjadi 

kejadian yang tidak diinginkan. membayar gaji). Karena si penyimpan, jika ia 

dibayar untuk jasa penyimpanan, harus membawa barang itu atau 

menggantinya jika terjadi kerusakan. 

 Selain itu, asuransi dapat diibaratkan dengan akad pengikatan al-wa'ad 

al-mulzam, yaitu ketika ada yang berkata kepada orang lain: “Juallah barangmu 

segera, jika kamu menderita kekalahan, aku ridha kepadamu”. Kemudian yang 

lain menjual barangnya dan menderita kerugian, sehingga pemberi janji harus 

memenuhinya dengan membayar ganti rugi. 

3. Pandangan yang membolehkan sebagian dan mengharamkan sebagian 

lainnya 

 Ada juga ahli yang membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan 

asuransi komersial. Pendukung pendapat ini antara lain Muhammad Abu Zahra, 

Wahbah al-Zuhaili, Muthafâ al-Zarqâ. 

 Abu Zahrah berpendapat bahwa asuransi sosial diperbolehkan karena 

jenis asuransi ini mengandung unsur-unsur yang diperbolehkan dalam Islam. 

Sementara asuransi komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-

unsur yang dilarang dalam Islam. 

 Implementasi akad atau sistem pelaksanaan di PT Asuransi Jasindo 

Syariah cabang Makassar tampak sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Pasalnya, 
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bisnis Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar secara praktis mengedepankan 

prinsip gotong royong peserta, mengedepankan keterpaduan dalam menghadapi 

risiko bisnis. Sumber dana terkait pembayaran setiap klaim diambil dari 

tabungan khusus, rekening tabungan, dan investasi. pendapatan adalah 

kejelasan usaha. Perjudian tidak berlaku untuk asuransi takaful karena asuransi 

yang dibayarkan kepada perusahaan tidak hilang jika uang disimpan di 

perusahaan pada akhir kontrak atau jika peserta menarik diri. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 “Berdasarkan hasil penelitian perihal Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Implementasi Akad Takaful Dalam Asuransi Properti PT. Asuransi 

Jasindo Syariah Cabang Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi akad takaful dalam asuransi properti di PT. Asuransi Jasindo 

Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini 

berdasarkan argumentasi sebagai berikut:” 

1. Penerapan akad Takaful di PT. Asuransi Jasindo Syariah Cabang 

Makassar menggunakan prinsip-prinsip Syariah, yaitu. niat membantu 

peserta jika nasibnya musibah. Hal ini di berdasarkan Prinsip utama 

asuransi syariah yaitu Prinsip utama asuransi syariah adalah ta’awanu 

‘ala birri wa al-taqwa (pertolongan dalam kebaikan dan ketakwaan) 

dan al-ta’min (rasa aman).  

2. Pelaksanaan akad Tafakul di PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang 

Makassar telah sesuai dengan ketentuan asuransi syariah. Sebab 

dalam praktiknya, akad takaful ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syariah Aturan bahwa Asuransi Syariah (Ta'min, 

Takaful atau Tadhamun) mengacu pada upaya sekelompok 

orang/pihak untuk saling melindungi dan membantundengan 

menginvestasikan dana dan/atau tabarru, yang menjamin kinerja 

menghadapi risiko tertentu melalui akad (kewajiban) yang sesuai 

dengan syariah 
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B. Saran 

Setelah melihat persoalan pada pandangan hukum Islam mengenai 

implementasi atau sistem penerapan akad takaful pada asuransi properti di 

PT Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar yang ternyata sesuai dengan 

syariat hukum Islam, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran-saran 

sebagai berikut:” 

1. PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang Makassar dapat lebih 

mempublikasikan mengenai lembaga asuransi syariah ini khususnya 

akad takaful yang telah diterapkan kepada masyarakat awam 

khususnya baik terkait manajemen, pengelolaan maupun penerapan 

dari akadnya agar masyarakat lebih paham dan mengetahui tentang 

keberadaan lembaga asuransi syariah. Selain itu ada baiknya jika 

dalam akadnya pihak pengelola menerapkan usia pertanggungan 

dalam asuransi properti ini, agar penyetoran dana premi dapat di 

ambil atau di tarik kembali jika dalam usia pertanggungan tidak 

terjadi musibah atau klaim dari pihak peserta.  

2. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu dalam 

penerapan perekonomian harus berbasis syariah dimana tidak boleh 

bertentangan dengan yang disyariatkan.“Prinsip-prinsip syariah 

didasarkan pada nilai-nilai keIslaman, keadilan, kemanfataan, 

keseimbangan dan universal (rahmatan lil`alamin).“Oleh karena itu, 

diharapkan nasabah asuransi syariah tidak hanya memiliki tujuan 

guna mendapatkan perlindungan ketika suatu hari mengalami 

bencana saja melainkan juga sebagai tujuan tolong menolong.  
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