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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan tesis ini berdasar 

pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I., dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 0543/b/U/1987. 

1. Konsonan 

Transliterasi huruf latin dari huruf-huruf bahasa dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 S a s  es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 H a h  ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Ż al z  Żet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra r er ر

 Żai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 S ad s  es (dengan titik di ص



 
 

xiii 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

bawah) 

 D ad d  de (dengan titik di ض

bawah) 

 T a t  te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ż a z  zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

adanya tanda apa pun. Namun, ketika terletak di tengah atau berada di akhir, 

maka penulisannya menggunakan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, juga sama dengan vokal bahasa Indonesia, yakni 
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terdiri dari vokal tunggal atau dikenal dengan monoftong serta vokal rangkap 

atau dikenal dengan diftong.Vokal tunggal pada bahasa Arab yang memiliki 

lambang dalam bentuk tanda atau harakat, transliterasinya seperti dibawah 

ini: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A a اَ 

 Kasrah I i اَ 

 ḍammah U u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang memiliki lambang dalam bentuk 

gabungan dari harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yakni: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى ْ َـ  fatḥah dan ya Ai a dan i 

و ْ َـ  fatḥah dan wau Iu i dan u 

Contoh: 

ـفَْ ـي 
َ
 kaifa : ك

لَْ ـو 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau dikenal dengan vokal panjang yang memiliki lambang 

dalam bentuk harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, 

yakni: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى ...َْا...َْ  
fatḥḥah dan alif 

atau ya 
a a dan garis di atas 

ْ ـى ِ   Kasrah dan ya i i dan garis di atas 
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ــو ُـ  ḍammah dan wau u u dan garis di atas 

Contoh: 

 māta : مات  

 ramā : ر م ى

 qīla : قِيْل  

وْت    yamūtu : يَ 

4. Ta marbūṭah 

Terdapat dua transliterasi pada ta marbūṭah, yakni: ta marbūṭah yang 

hidup atau memperoleh harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Jika ta marbūṭah yang mati atau memiliki harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Sedangkan pada kata yang berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata 

yang memiliki kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan adalah ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : ر وْض ة الأطْف الِ 

دِيْـن ة ا لْفاضِل ة    al-madīnah al-fāḍilah : ا لْم 

 al-ḥikmah :  ا لِحكْم ة  

5. Syaddah (Tasydīd ) 

Syaddah atau dikenal dengan tasydīd yang dalam penulisan Arab 

disimbolkan melalui tanda tasydīd(ْ
 
ِ), dalam transliterasi ini disimbolkan 

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

Contoh: 

 rabbanā : ر بنّا  

 najjaīnā : نَ َّيْنا 

ْا لح قّ 
ُ
ِ  : al-ḥaqq 
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 al-ḥajj : ا لح ج  

 nu“ima : ن ـعّم  

 aduwwun‘ : ع د و  

Sedangkan pada huruf ى ber-tasydid di akhir suatu kata dan di awali 

huruf kasrah ( ّى), dapat ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī ). 

Contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لِى  

 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر ب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang pada penulisan Arab disimbolkan dengan menggunakan 

huruf ال(alif lam ma‘arifah). Pada transliterasi di penelitian ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti pada umumnya, al-, baik ketika diikuti dengan huruf 

syamsiah ataupun diikuti dengan huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung dari yang mengikutinya. Kata sandang justru 

harus ditulis secara terpisah dari yang mengikutinya, kemudian dihubungkan 

dengan menggunakan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

مْس   ّّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : ا لشّ

 al-zalzalah (az-zalzalah)  : ا لزَّلز لة  

 al-falsafah  : ا لف لْسف ة  

 al-bilādu  : ا لبلا د  

7. Hamzah 

Transliterasi pada huruf hamzah adalah apostrof (’) hanya digunakan 

pada hamzah yang terletak di tengah maupun di akhir kata. Sedangkan, jika 

hamzah justru berada pada awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, 

karena dalam penulisan Arab hamzah berupa alif. 
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Contohnya: 

 ta’murūna : تأم ر وْن  

لنّـوْء  ا  ّ  : al-nau’ 

 syai’un : ش يْء  

 umirtu : أ مِرْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah maupun kalimat Arab yang akan ditransliterasi merupakan 

kata, istilah maupun kalimat yang belum dibakukan atau belum lazim 

digunakan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang umum 

digunakan dan telah menjadi bagian dari pembendaharaan pada bahasa 

Indonesia, atau lazim ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak dilakukan lagi 

transliterasi. Misalnya kata Al-Qur’an (berasar dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus 

maupun kata  umum. Sedangkan, jika kata-kata yang lazim tersebut menjadi 

rangkaian dari suatu teks Arab, maka perlu dilakukan transliterasi secara 

keseluruhan.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang di awali dengan partikel seperti huruf jarr maupun 

huruf lainnya atau justru berada sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), maka 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

اللْ  dīnullāhدِين الِله  ا     billāh ب 

Adapun ta marbūṭah pada akhir kata yang disandarkan pada lafẓ al-
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jalālah, ditransliterasi menggunakan huruf [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāhهُ ْفِيْْ حم ةِالله

10. Singkatan 

Daftar singkatan yang dapat dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt. =   subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.       =   ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

QS.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nama Surah/Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyallāhu ‘anhu (’anha) 

SM = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun
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ABSTRAK 

Nama   : A. M. Nur Atma Amir 
NIM  : 80500222043 
Program Studi : Ekonomi Syariah 
Judul Tesis   :Jaminan Hak Tanggungan Pembiayaan Perumahan 

melalui Akad Musyārakah Mutanāqiṣah di BMI Cabang 
Makassar 

 
Jaminan hak tangggungan dalam sistem perbankan memegang peranan 

sentral sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur dan sebagai jaminan bahwa 
debitur akan memenuhi kewajibannya terutama dalam transaksi pembiayaan yang 
melibatkan aset berharga seperti properti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 
Pertama, menganalisis implementasi jaminan hak tanggungan dalam Akad 
Musyārakah Mutanāqiṣah pada produk Kepemilikan Rumah Hijrah di Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) Cabang Makassar. Kedua, mengevaluasi kesesuaian antara penerapan 
jaminan hak tanggungan dalam pembiayaan perumahan melalui akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah dengan prinsip ekonomi Islam. 
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) 

dengan menerapkan prosedur penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan 
pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat teknik 
pengumpulan data yakni observasi partisipan, wawancara terstruktur, dokumentasi 
dan tinjauan literatur. Analisis data penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan 
dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teori. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi jaminan hak 
tanggungan dalam akad Musyārakah Mutanāqiṣah di Bank Muamalat Indonesia 
cabang Makassar secara efektif memberikan perlindungan hukum bagi bank terhadap 
risiko gagal bayar sekaligus menjaga keseimbangan hak-hak nasabah melalui proses 
yang transparan dan adil. Kedua, Penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad 
Musya rakah Mutana qis ah (MMQ) di Bank Muamalat Makassar telah sesuai dengan 
lima prinsip ekonomi Islam: keadilan, amanah, keamanan, kemakmuran, dan 
persaudaraan.  

Implikasi penelitian sebagai berikut:  Implikasi Teoretis: Penelitian ini 
menegaskan bahwa penerapan hak tanggungan dalam akad MMQ sesuai dengan 
konsep rahn dalam syariah yang memberikan keseimbangan antara perlindungan 
kreditur dan penghormatan terhadap hak debitur. Implikasi Praktis: Implementasi 
hak tanggungan memberikan kepastian hukum bagi bank dan nasabah serta 
membangun kepercayaan terhadap sistem pembiayaan berbasis syariah. Implikasi 
Kebijakan: Hasil penelitian ini mendukung perlunya kebijakan yang mengintegrasikan 
prinsip syariah dengan regulasi nasional secara lebih eksplisit terutama dalam 
pengelolaan hak tanggungan untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah.
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ABSTRACT 

Name   : A. M. Nur Atma Amir 
Student ID  : 80500222043 
Program  : Islamic Economics 
Thesis Title :Implementation of Mortgage Guarantees in Housing 

Financing Through the Musyārakah Mutanāqiṣah 
Contract at BMI Makassar Branch 

 
Mortgage guarantees had a vital function in the banking system, acting as 

a protective mechanism for creditors and ensuring that debtors would meet 
their obligations, especially in financing transactions related to valued assets 
like real estate. The aims of this study were: firstly, to examine the application 
of mortgage guarantees inside the Musyārakah Mutanāqiṣah contract for the 
Hijrah Home Ownership product at Bank Muamalat Indonesia (BMI) Makassar 
Branch. Secondly, to assess the congruence of mortgage guarantee execution 
in housing finance via the Musyārakah Mutanāqiṣah contract with Islamic 
economic principles.  

This study was classified as field research utilizing descriptive qualitative 
methodologies and adopting a qualitative methodology. Data gathering 
employed four methodologies: participant observation, structured interviews, 
documentation, and literature review. The data analysis encompassed data 
collection, data reduction, data presentation, and conclusion formulation. The 
data's validity was assessed by source triangulation and theoretical 
triangulation. 

The research findings demonstrated that the application of mortgage 
guarantees in the Musya rakah Mutana qis ah contract at Bank Muamalat 
Indonesia, Makassar branch, effectively afforded legal protection to the bank 
against default risks while preserving a balance of customer rights through 
transparent and equitable processes. The implementation of mortgage 
guarantees in the Musya rakah Mutana qis ah (MMQ) contract at Bank Muamalat 
Makassar conformed to the five principles of Islamic economics: justice, 
trustworthiness, security, prosperity, and brotherhood. 

The ramifications of this research were as follows: Theoretical 
Implications: This study confirmed that the utilization of mortgage 
guarantees within the MMQ contract is consistent with the principle of rahn in 
Sharia, ensuring a balance between creditor protection and the safeguarding 
of debtor rights. Practical Implications: The introduction of mortgage 
guarantees provided legal assurance for banks and clients, fostering 
confidence in the sharia-compliant finance framework. Policy Implications: 
The findings underscored the necessity for policies that explicitly incorporate 
sharia principles into national rules, especially in the administration of 
mortgage guarantees to enhance the Islamic banking framework. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jaminan dalam sistem perbankan memegang peranan sentral sebagai 

instrumen perlindungan bagi kreditur dan sebagai jaminan bahwa debitur 

akan memenuhi kewajibannya, terutama dalam transaksi pembiayaan yang 

melibatkan aset berharga seperti properti. Dalam perbankan konvensional, 

jaminan biasanya berbentuk hak tanggungan atau fidusia yang diatur secara 

ketat oleh hukum melalui Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 

Tahun 1996.1  

Payung hukum ini memberikan kepastian hukum bagi bank untuk 

mengeksekusi aset yang dijaminkan jika debitur gagal memenuhi 

kewajibannya. Namun, meskipun sistem ini memberikan perlindungan 

maksimal bagi bank, tidak jarang prosedur eksekusi jaminan dipandang 

merugikan nasabah, karena proses yang cenderung berpihak pada kreditur 

dan kurang memperhatikan kesejahteraan debitur. Kritik terhadap sistem 

jaminan konvensional ini berakar pada persepsi bahwa mekanisme tersebut 

terlalu berat sebelah dalam melindungi kepentingan bank, sementara nasabah 

tidak mendapatkan perlindungan yang memadai saat menghadapi kesulitan 

ekonomi.2 

Konsep jaminan juga tidak kalah pentingnya dalam konteks perbankan 

syariah. Jaminan diperlukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang 

dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem 

konvensional yang mengandalkan bunga sebagai imbalan atas pembiayaan, 

 
1 Żainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 85-88. 
2 Żainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, h. 88-90. 
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perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan kemitraan, 

yang diwujudkan dalam berbagai akad syariah seperti Murābaḥah, Istiṣnā', 

Ijārah, dan Musyārakah Mutanāqiṣah.3  

Akad Musyārakah Mutanāqiṣah, yang menggabungkan elemen 

kemitraan (syirkah) dan sewa (ijarah), telah menjadi salah satu bentuk 

pembiayaan yang populer dalam perbankan syariah, terutama untuk 

pembiayaan perumahan.4 Akad ini secara teoritis menawarkan model yang 

lebih adil dibandingkan dengan akad-akad lain karena melibatkan kerjasama 

yang setara antara bank dan nasabah dalam pembiayaan dan pengelolaan aset.  

Namun, meskipun akad Musyārakah Mutanāqiṣah menawarkan 

berbagai keunggulan dalam hal keadilan dan kesesuaian dengan prinsip 

syariah, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan 

dan sejumlah permasalahan signifikan, khususnya di wilayah Indonesia Timur 

yang berkaitan dengan jaminan hak tanggungan, eksekusi aset, dan 

perlindungan terhadap hak nasabah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang merugikan pihak nasabah dan mengindikasikan adanya 

kesenjangan antara prinsip akad syariah dengan praktik perbankan syariah 

yang diterapkan di lapangan.5   

Di Indonesia Timur, penerapan akad MMQ memperlihatkan tantangan 

yang semakin kompleks terutama karena rendahnya literasi keuangan 

berbasis syariah di kalangan masyarakat. Penelitian menyebutkan bahwa 

nasabah di wilayah ini sering kali tidak sepenuhnya memahami implikasi 

 
3 Muhammad Syukri Salleh, An Introduction to Islamic Economics (Selangor: Ilham 

Books, 2012), h. 98-100. 
4 Departemen Pengelolaan Data dan Statistik Otoritas Jasa Keuangan, Statistik 

Perbankan Syariah (Jakarta: Menara Radius Prawiro, 2024), h. 79. 
5 Sherhan, ‘Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah: Sebuah Kajian 

Keadilan Hukum’, Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, 15.2 (2023), 
317–331 <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.6846.>. 
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jaminan hak tanggungan dalam akad MMQ sehingga mereka berada pada 

posisi yang lemah saat menghadapi proses eksekusi jika terjadi wanprestasi.  

Proses eksekusi yang sering kali mengutamakan kepentingan bank ini 

menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan nasabah di perbankan syariah 

masih sangat minim dan cenderung mirip dengan pola di perbankan 

konvensional, yang bertentangan dengan tujuan akad syariah yang 

menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Studi oleh Sherhan pada 

tahun 2023 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi dalam akad MMQ lebih 

menguntungkan bank sehingga hak nasabah sering kali diabaikan khususnya 

dalam pembagian hasil penjualan aset jaminan.6 

Berdasarkan wawancara pra-penelitian yang dilakukan kepada salah 

seorang notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu bapak 

Abdurrifai pada tanggal 25 Januari 2024 pukul 09.45 WITA, diungkapkan 

bahwa pada tahun 2022 Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Makassar 

menghadapi empat kasus sengketa terkait agunan yang sudah dalam kondisi 

macet pasca-pandemi COVID-19. Kasus-kasus ini menjadi gambaran jelas 

tentang tantangan besar yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam 

implementasi jaminan hak tanggungan, terutama dalam situasi yang penuh 

ketidakpastian seperti yang ditimbulkan oleh pandemi. Dalam kasus ini, 

nasabah yang terdampak pandemi mengalami kesulitan yang luar biasa dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Namun, meskipun mereka 

berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kewajiban tersebut, kondisi 

ekonomi yang memburuk menyebabkan mereka gagal melakukan pembayaran 

secara tepat waktu. Di sisi lain, bank sebagai kreditur dihadapkan pada situasi 

 
6 Sherhan, ‘Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah: Sebuah Kajian 

Keadilan Hukum’, h. 319. 
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yang menuntut eksekusi agunan untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat 

wanprestasi tersebut. Sayangnya meskipun beberapa langkah penyelesaian 

telah dicoba, kasus-kasus tersebut tetap tidak terselesaikan hingga harus 

berakhir di pengadilan agama. 

Kondisi ini mencederai prinsip dasar perbankan syariah yaitu keadilan 

dan kemaslahatan bersama yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap 

transaksi. Akibatnya bukan hanya pihak bank yang merasa dirugikan, tetapi 

nasabah juga merasa diperlakukan tidak adil karena merasa situasi sosial-

ekonomi mereka yang tengah terpuruk pasca-pandemi tidak 

dipertimbangkan. Proses yang panjang dan berlarut-larut ini menunjukkan 

bahwa tanpa adanya penyelesaian yang jelas masalah ini tidak hanya 

merugikan nasabah, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga yang 

mengedepankan prinsip kemitraan yang adil. 

Di samping itu, berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa 

alasan yang menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam penerapan jaminan 

hak tanggungan dalam pembiayaan perumahan melalui akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah di wilayah Indonesia Timur, yaitu sebagai berikut: 

1. Ketiadaan Payung Hukum Khusus untuk Jaminan dalam Perbankan 

Syariah 

Posisi jaminan dalam pembiayaan syariah menjadi kompleks karena 

tidak adanya payung hukum khusus yang mengatur tentang hak tanggungan 

dalam perbankan syariah. Saat ini, eksekusi jaminan dalam perbankan syariah 

seringkali masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan 

(UUHT) yang disusun untuk mengatur pembiayaan di perbankan konvensional 

sehingga tidak sepenuhnya relevan dengan karakteristik akad-akad syariah.  
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 Ketiadaan payung hukum ini menyebabkan ketidakpastian dalam 

proses eksekusi yang memungkinkan bank bertindak sewenang-wenang 

seperti menjual atau mengalihkan kepemilikan aset yang dijaminkan kepada 

kreditur tanpa prosedur yang jelas dan adil. Kondisi ini diperparah dengan 

fakta bahwa dalam beberapa kasus hak nasabah sebagai mitra sering kali tidak 

dihargai dan bank syariah lebih memprioritaskan keuntungan seperti yang 

lazim terjadi dalam praktik perbankan konvensional.7  

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perbankan syariah 

berpotensi mengadopsi praktik yang serupa dengan perbankan konvensional 

padahal sistem syariah dirancang untuk mengedepankan prinsip keadilan, 

keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Situasi ini menggarisbawahi 

urgensi adanya regulasi khusus yang dapat melindungi hak nasabah dalam 

akad MMQ sehingga perbankan syariah dapat menerapkan sistem eksekusi 

jaminan yang benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. 

2. Kesenjangan Implementasi dengan Prinsip Syariah 

Meskipun akad MMQ didasarkan pada prinsip kemitraan syariah 

namun dalam praktiknya banyak bank syariah yang tidak sepenuhnya 

mengikuti prinsip-prinsip ini. Berdasarkan penelitian Humaira dan Haflisyah, 

ditemukan bahwa eksekusi jaminan dalam akad MMQ sering kali tidak 

mengindahkan prinsip keadilan syariah, di mana bank masih menerapkan 

prosedur eksekusi yang sama seperti di perbankan konvensional.8 Situasi ini 

 
7 Febrian Dwi Laksono,dkk. ‘Status Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah Di Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 50.3 (2020), 
647–60 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2595>. 

8 Humaira dan T. Haflisyah, ‘Objek Syirkah Menjadi Jaminan Hak Tanggungan Pada 
Pembiayaan Perumahan Melalui Akad Musya rakah Mutana qis ah’, Jurnal Hukum Samudra 
Keadilan, 18.1 (2023), 121–130. 
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memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara idealisme akad syariah 

dengan praktik yang diterapkan oleh perbankan syariah, khususnya di wilayah 

yang minim pengawasan seperti Indonesia Timur. 

3. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah di Indonesia Timur 

Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia 

Timur menjadi faktor utama yang memperburuk posisi tawar nasabah dalam 

akad MMQ. Dalam penelitian Yulianto disebutkan bahwa masyarakat di 

wilayah ini tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban 

mereka dalam akad MMQ.9  

Akibatnya nasabah sering kali tidak menyadari posisi mereka sebagai 

mitra bank sehingga kurang mendapatkan perlindungan saat terjadi 

wanprestasi. Rendahnya pemahaman ini juga mengakibatkan nasabah kurang 

memahami hak mereka dalam kepemilikan aset dan mekanisme bagi hasil 

yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak secara adil. 

4. Isu Eksekusi Jaminan yang Lebih Menguntungkan Pihak Bank 

Salah satu masalah utama dalam akad MMQ adalah kecenderungan 

bank untuk mengutamakan kepentingan kreditur dalam proses eksekusi 

jaminan tanpa memperhitungkan kontribusi dan kepemilikan nasabah secara 

proporsional.  

Studi oleh Sherhan menunjukkan bahwa bank syariah sering kali 

menerapkan proses eksekusi yang mirip dengan perbankan konvensional di 

mana kepemilikan nasabah pada aset tidak mendapatkan perlindungan yang 

memadai. Praktik ini melibatkan penjualan atau pelelangan aset tanpa 

mempertimbangkan nilai kontribusi nasabah, dan keuntungan dari penjualan 

 
9 Edwin Rahmat Yulianto, ‘Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad 

Musya rakah Mutana qis ah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)’, 2019, h. 53–72. 
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lebih diprioritaskan untuk menutupi piutang bank.10 Akibatnya, nasabah tidak 

mendapatkan bagian hasil penjualan sesuai dengan porsi kepemilikan mereka 

yang sebenarnya merupakan salah satu prinsip dasar akad MMQ.  

Dalam praktiknya bank tidak membedakan antara struktur akad 

syariah dan akad konvensional dalam hal eksekusi jaminan meskipun prinsip 

syariah seharusnya mengedepankan keadilan dan keseimbangan antara pihak 

yang bermitra. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya penyesuaian 

mekanisme eksekusi yang lebih berkeadilan agar sesuai dengan prinsip 

syariah dan memberikan kepastian perlindungan bagi nasabah sebagai mitra 

dalam akad.11 

5. Konsistensi Penerapan Standar Fatwa DSN dalam Perbankan 

Syariah 

Penerapan akad MMQ di perbankan syariah Indonesia sering kali tidak 

konsisten dengan panduan dan standar yang diatur dalam fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) terutama Fatwa DSN No. 73 Tahun 2008 tentang akad 

Musyarakah Mutanaqisah. Menurut penelitian Prasheila dan Al Muazzami, 

meskipun fatwa tersebut mengatur bahwa akad MMQ harus didasarkan pada 

prinsip keadilan syariah namun pelaksanaannya di lapangan masih sangat 

variatif dan bergantung pada kebijakan internal bank. Dalam banyak kasus 

bank syariah lebih berorientasi pada perlindungan modal bank dibandingkan 

dengan memperhatikan hak nasabah sebagai mitra. Ketidaksesuaian antara 

standar fatwa dengan praktik lapangan ini memperlihatkan bahwa regulasi di 

perbankan syariah masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya melindungi 

 
10 Sherhan, ‘Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah: Sebuah Kajian 

Keadilan Hukum’, h. 321. 
11 Sherhan, ‘Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah: Sebuah Kajian 

Keadilan Hukum’, h. 319–322. 
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kepentingan nasabah dalam akad MMQ.12  

Regulasi yang tidak seragam ini menyebabkan banyak nasabah yang 

merasa tidak mendapatkan perlindungan yang adil terutama ketika terjadi 

sengketa atau wanprestasi. Dalam beberapa kasus bank lebih mengutamakan 

keuntungan dan tidak mengindahkan prosedur penyelesaian yang adil sesuai 

prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat 

terhadap penerapan fatwa DSN dalam praktik akad MMQ agar sesuai dengan 

prinsip syariah dan memenuhi harapan nasabah terhadap keadilan dan 

perlindungan dalam perbankan syariah. 

Dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini tidak hanya 

bertujuan untuk menganalisis penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar, tetapi 

juga untuk mengevaluasi kesesuaian praktik-praktik tersebut dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan praktik perbankan syariah di 

Indonesia, khususnya dalam hal penerapan jaminan yang adil dan transparan. 

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga akan meninjau pendekatan yang 

diambil oleh bank syariah dalam menangani jaminan, serta menilai efektivitas 

pendekatan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai 

bagi nasabah. Dengan analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat 

berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih jelas dan 

kokoh untuk perbankan syariah di Indonesia, yang dapat memberikan 

kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

 
12 Ines Prasheila Kusmastuti dan Al- Muazzami, ‘Telaah Kesesuaian Akad Musyarakah 

Mutanaqisah Di Bank Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008’, Minhaj: 
Jurnal Ilmu Syariah, 5.2 (2024), 266–275. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian: 

 Studi ini berfokus pada Penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ) pada produk Kepemilikan Rumah Hijrah di 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Makassar, serta kesesuaiannya 

dengan prinsip ekonomi Islam dan solusi hukum yang relevan untuk kasus hak 

tanggungan yang objeknya adalah milik bersama. 

2. Deskripsi Fokus: 

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai implementasi 

jaminan hak tanggungan dalam akad Musyārakah Mutanāqiṣah, khususnya 

dalam konteks produk Kepemilikan Rumah Hijrah di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Makassar.  

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hak tanggungan 

diterapkan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan 

bank serta nasabah dalam transaksi pembiayaan perumahan. Selain itu, 

penelitian ini juga akan membahas tantangan hukum yang muncul dalam 

kasus di mana objek jaminan hak tanggungan adalah milik bersama, dan 

mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan 

ekonomi Islam.  

Fokus penelitian ini penting untuk memahami bagaimana perbankan 

syariah dapat mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap hukum 

syariah dalam implementasi akad Musyārakah Mutanāqiṣah sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah serta stabilitas 

operasional bank. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada latar belakang di atas 

maka pokok masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Bagaimana implementasi jaminan hak tanggungan pada pembiayaan 

perumahan melalui Akad Musyārakah Mutanāqiṣah khususnya pada produk 

Kepemilikan Rumah Hijrah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang 

Makassar?  

Berdasarkan pokok masalah tersebut maka peneliti merumuskan sub 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi jaminan hak tanggungan dalam Akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah pada produk Kepemilikan Rumah Hijrah di 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Makassar? 

2. Bagaimana kesesuaian antara penerapan jaminan hak tanggungan 

dalam pembiayaan perumahan melalui akad Musyārakah Mutanāqiṣah 

dengan prinsip ekonomi islam? 

D. Kajian Pustaka 

 Berdasarkan peninjauan terhadap literatur-literatur yang terkait 

dengan objek studi dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa 

literatur yang relevan. Diperlukan dukungan teori dari berbagai sumber atau 

referensi yang memiliki relevansi dengan rencana penelitian dalam 

penyusunan sebuah karya ilmiah. Peneliti telah melakukan telaah terhadap 

karya-karya ilmiah yang terkait dengan topik ini sebelum melaksanakan 

penelitian. Adapun hasil pencarian informasi terkait hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu 

Penulis (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Ines Prasheila 

Kusmastuti dan Al- 

Muazzami (2024) 

 

 

Telaah Kesesuaian 

Akad Musyarakah 

Mutanaqisah di Bank 

Syariah terhadap 

Fatwa DSN MUI 

No.73/DSN-

MUI/XI/2008 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat 

ketidaksesuaian 

terutama dalam klausul 

terkait kerugian dan 

penyelesaian 

perselisihan. Penelitian 

ini merekomendasikan 

perbaikan kontrak agar 

sesuai dengan 

ketentuan fatwa, 

dengan penekanan 

pada pentingnya 

menyelesaikan 

perselisihan melalui 

Pengadilan Agama 

sesuai peraturan yang 

berlaku. 

Sherhan (2023) 

 

 

Eksekusi Hak 

Tanggungan Akad 

Musyarakah 

Mutanaqisah: Sebuah 

Kajian Keadilan Hukum 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

proses eksekusi hak 

tanggungan seringkali 

tidak 

mempertimbangkan 

proporsi kepemilikan 

debitur, sehingga 

menimbulkan 

ketidakadilan. 

Penelitian ini 

merekomendasikan 

adanya aturan yang 

lebih jelas untuk 

memastikan 

pembagian hasil 

eksekusi yang adil dan 
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sesuai dengan prinsip 

syariah. 

Humairah dan T. 

Haflisyah (2023) 

 

 

Objek Syirkah Menjadi 

Jaminan Hak 

Tanggungan pada 

Pembiayaan  

Perumahan Melalui 

Akad Musya rakah 

Mutana qis ah 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

akad Musyarakah 

Mutanaqisah (MMQ) 

menggabungkan 

syirkah milik dan 

ijarah, memungkinkan 

nasabah membeli porsi 

modal bank secara 

bertahap. Fatwa DSN-

MUI No. 102/2016 

memberikan landasan 

hukum yang kuat 

untuk pembagian 

keuntungan dan 

pengembalian modal di 

akhir akad. 

Kamaruddin Arsyad 

(2021) 

 

 

 

 

 

 

Akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah dalam 

Pengembangan Produk 

Perbankan Al-syarī’ah 

di Indonesia 

(Perspektif Maqāṣid al-

Syarī’ah) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dasar filosofi akad 

musyārakah 

mutanāqiṣah adalah 

adanya unsur 

kemaslahatan bagi 

semua pihak. Selain itu 

hubungan dalam akad 

ini adalah syarīk atau 

mitra dalam 

kepemilikan bersama 

yang menjadi objek 

dari akad yang telah 

disepakati. Selanjutnya 

implementasi akad 

musyārakah 

mutanāqiṣah pada 

perbankan syariah di 

Kota Makassar adalah 
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dalam bentuk 

pembiayaan properti, 

kendaraan, dan objek 

lainnya. Terakhir 

bahwa akad 

musyārakah 

mutanāqiṣah dalam 

perspektif Maqāṣid al-

syarī’ah dapat dilihat 

dari penjagaan agama, 

nyawa, akal, 

keturunan, dan harta. 

Murtiadi Awaluddin 

(2020) 

Implementasi 

Manajemen Risiko 

Pembiayaan Lembaga 

Keuangan Mikro 

Syariah (LKMS) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

regulasi yang mengatur 

penerapan manajemen 

risiko di BMT belum 

diatur secara detail, 

pelaksanaan 

pengawasan yang 

dilakukan oleh 

kementerian koperasi 

dan UKM pun masih 

sangat lemah. Selain itu 

Penerapan manajemen 

risiko pembiayaan 

pada BMT belum 

berjalan secara baik di 

tingkat pengawasan 

oleh dewan pengawas 

manajemen maupun 

dewan pengawas 

syariah, pengurus 

merangkap jabatan 

direktur dan manager. 

Febrian Dwi Laksono, 

dkk.  (2020) 

Status Hak Tanggungan 

pada Pembiayaan 

Kepemilikan 
Rumah di Akad 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

hak tanggungan dalam 

akad Musyarakah 
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Musyarakah 

Mutanaqisah (MMQ). 

Mutanaqisah (MMQ) 

menjamin kewajiban 

nasabah untuk 

membeli porsi modal 

bank, menciptakan 

hubungan obligatoir 

yang memastikan 

kepastian hukum 

dalam transaksi. 

Fitria Andriani (2019) 

Implementasi Akad 

Murabahah dan 

Musyarakah 

Mutanaqishah dalam 

Pembiayaan Pemilikan 

Rumah pada 

Perbankan Syariah 

(Studi Kasus Pada Bank 

Muamalat Indonesia) 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Musyarakah 

Mutanaqisah lebih 

menguntungkan bagi 

nasabah KPR 

dibandingkan 

Murabahah, dengan 

angsuran lebih ringan 

dan porsi kepemilikan 

yang meningkat. Oleh 

karena itu, Musyarakah 

Mutanaqisah 

direkomendasikan 

sebagai alternatif yang 

lebih baik dalam 

perbankan syariah. 

Edwin Rahmat Yulianto 

(2019) 

 

 

 

 

 

Analisa Pembiayaan 

Properti Menggunakan 

Akad Musya rakah 

Mutana qis ah (Studi 

Kasus Pada Bank 

Muamalat Indonesia) 

 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Bank Muamalat 

Indonesia 

menggunakan akad 

Musyarakah 

Mutanaqisah (MMQ) 

untuk 15-20% 

pembiayaan KPR, 

dengan keuntungan 

dari biaya sewa. Meski 

mirip dengan 

Murabahah, MMQ 
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berbeda dalam 

transaksi dan harga. 

Penelitian juga 

mengidentifikasi 

kelemahan MMQ yang 

menghambat 

peningkatan profit 

bank dan mengevaluasi 

penerapannya melalui 

analisis SWOT. 

Nurul Iffah dan Rusni 

Hassan (2019) 

 

Why Islamic Banks Are 

Reluctant to Offer 

Musharakah 

Mutanaqisah for Home 

Financing: The Case of 

Maybank Islamic and 

Affin Islamic Bank 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Bank-bank Islam di 

Malaysia menghadapi 

tantangan dalam 

mengimplementasikan 

produk Musyarakah 

Mutanaqisah (MMQ) 

termasuk masalah 

dokumentasi hukum, 

pemahaman 

konsumen, dan 

persaingan dengan 

produk konvensional. 

Dua bank yang diteliti 

menunjukkan 

pendekatan berbeda; 

satu menghentikan 

produk MMQ, 

sementara yang lain 

masih menawarkan 

produk MMQ.   

Nuhbatul Basyariah 

(2018) 

 

 

 

 

 

Analisis Implementasi 

Pembiayaan 

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

implementasi 

Musyarakah 

Mutanaqisah (MMQ) di 

perbankan syariah 

Indonesia menghadapi 
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Musyarakah 

Mutanaqishah pada 

Perbankan Syariah di 

Indonesia  

isu syariah, legal, dan 

operasional. Terdapat 

ketidaksesuaian 

dengan ketentuan 

syariah, hukum, serta 

standar AAOIFI dan 

fatwa DSN, dan 

kurangnya standar 

akuntansi khusus 

untuk MMQ. 

Fahad Qureshi dan 

Sutan Emir Hidayat 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challenges in 

Implementing 

Musharakah 

Mutanaqisah Islamic 

Home Financing in 

Malaysia 

Penelitian ini 

mengidentifikasi 

sembilan tantangan 

utama dalam 

implementasi 

pembiayaan rumah 

Musharakah 

Mutanaqisah oleh 

bank-bank Islam di 

Malaysia, yaitu 

masalah kepemilikan, 

kerangka hukum, 

pembayaran dan 

default, 

ketidakbersediaan 

klien berbagi 

keuntungan, risiko 

kerugian, kerahasiaan, 

ketidakjujuran, 

rendahnya kesadaran 

produk, dan penetapan 

tarif sewa. Meski sesuai 

syariah, tantangan ini 

perlu diatasi untuk 

meningkatkan 

penerapan MMQ di 

pasar. 

Nurlailiyah A.S. (2016) 

 

Tinjauan Hukum Akad 

Syari’ah Terhadap 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 
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Multi Akad penerapan MMQ di 

bank ini memberikan 

fleksibilitas dalam 

pembiayaan 

perumahan, tetapi 

menghadapi tantangan 

dalam kepatuhan 

syariah dan hukum. 

Meski memungkinkan 

nasabah memiliki porsi 

kepemilikan bertahap, 

diperlukan 

peningkatan 

pemahaman dan 

standar hukum untuk 

efektivitasnya. Jaminan 

hak tanggungan dalam 

MMQ penting untuk 

kepastian hukum, 

pemenuhan kewajiban 

nasabah, dan stabilitas 

pembiayaan 

perumahan syariah. 

Putri Kamilatur Rohmi 

(2015) 

 

 

 

Implementasi Akad 

Musyarakah 

Mutanaqishah pada 

Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah di 

Bank Muamalat 

Lumajang 

Penelitian ini 

menyoroti pentingnya 

akad musyarakah 

mutanaqishah sebagai 

solusi pembiayaan KPR 

di Bank Muamalat. 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa akad ini 

memungkinkan 

nasabah untuk 

memiliki rumah secara 

bertahap melalui 

kerjasama modal 

dengan bank. 

M. Ridwan dan 

Syahruddin (2013) 

 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 
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Implementasi 

Musyārakah 

Mutanāqiṣah sebagai 

Alternatif Pembiayaan 

Mura bah ah di 

Perbankan Syariah 

Indonesia 

 

akad Musyarakah 

Mutanaqisah lebih 

menguntungkan dan 

fleksibel dibandingkan 

dengan Murabahah 

dalam perbankan 

syariah di Indonesia, 

serta dapat mengatasi 

masalah hukum terkait 

kepemilikan harta. 

Namun, diperlukan 

pemahaman lebih baik 

untuk penerapan yang 

efektif. 

 

Rafe Haneef, Sherin 

Kunhibava, dan Edib 

Smolo (2011) 

 

 

 

 

 

Mushārakah 

Mutanāqiṣah and Legal 

Issues: Case Study of 

Malaysia 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

akad MMQ lebih sesuai 

dengan prinsip syariah 

dan telah diadopsi luas 

oleh bank syariah di 

Malaysia, namun 

menghadapi tantangan 

implementasi dan 

penerimaan pasar, 

terutama terkait 

edukasi dan 

pemahaman 

masyarakat. 

Sumber: Penelitian Terdahulu, Data Diolah, 2024 

Penelitian yang dilakukan oleh Ines Prasheila Kusmastuti dan Al- 

Muazzami pada tahun 2024 dengan judul “Telaah Kesesuaian Akad Musyarakah 

Mutanaqisah di Bank Syariah terhadap Fatwa DSN MUI No.73/DSN-

MUI/XI/2008”.13 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

 
13 Ines Prasheila Kusmastuti dan Al- Muazzami, ‘Telaah Kesesuaian Akad Musyarakah 

Mutanaqisah Di Bank Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008’, Minhaj: 
Jurnal Ilmu Syariah, 5.2 (2024), 266–275. 
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ketidaksesuaian terutama dalam klausul terkait kerugian dan penyelesaian 

perselisihan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan kontrak agar sesuai 

dengan ketentuan fatwa, dengan penekanan pada pentingnya menyelesaikan 

perselisihan melalui Pengadilan Agama sesuai peraturan yang berlaku. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sherhan pada tahun 2023 dengan judul 

“Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah: Sebuah Kajian 

Keadilan Hukum”.14 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi hak 

tanggungan seringkali tidak mempertimbangkan proporsi kepemilikan 

debitur sehingga menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini 

merekomendasikan adanya aturan yang lebih jelas untuk memastikan 

pembagian hasil eksekusi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Humairah dan T. Haflisyah pada tahun 

2023 dengan judul “Objek Syirkah Menjadi Jaminan Hak Tanggungan pada 

Pembiayaan  Perumahan Melalui Akad Musyārakah Mutanāqiṣah”.15 Penelitian 

ini membahas penggunaan agunan dan pengikatan hak tanggungan dalam 

pembiayaan syariah melalui akad Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ), 

karakteristik Musyārakah Mutanāqiṣah sebagai bentuk kerjasama untuk 

kepemilikan barang atau aset, pengaturan jaminan hak tanggungan pada akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah, kombinasi kontrak syirkah dan ijārah dalam 

Musyārakah Mutanāqiṣah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait 

pembiayaan dengan akad Musyārakah Mutanāqiṣah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) menggabungkan 

 
14 Sherhan, ‘Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah: Sebuah Kajian 

Keadilan Hukum’, Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, 15.2 (2023), 
317–331 <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.6846>. 

15 Humaira dan T. Haflisyah, ‘Objek Syirkah Menjadi Jaminan Hak Tanggungan pada 
Pembiayaan Perumahan Melalui Akad Musyārakah Mutanāqiṣah’, Jurnal Hukum Samudra 
Keadilan, 16.1 (2021), 218–30. 
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syirkah milik dan ijarah, memungkinkan nasabah membeli porsi modal bank 

secara bertahap. Fatwa DSN-MUI No. 102/2016 memberikan landasan hukum 

yang kuat untuk pembagian keuntungan dan pengembalian modal di akhir 

akad. 

Disertasi yang disusun oleh Kamaruddin Arsyad pada tahun 2021 yang 

berjudul Akad Musyārakah Mutanāqiṣah dalam Pengembangan Produk 

Perbankan Al-syarī’ah di Indonesia (Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah).16 Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dasar filosofi akad musyārakah mutanāqiṣah 

adalah adanya unsur kemaslahatan bagi semua pihak. Selain itu hubungan 

dalam akad ini adalah syarīk atau mitra dalam kepemilikan bersama yang 

menjadi objek dari akad yang telah disepakati. Selanjutnya implementasi akad 

musyārakah mutanāqiṣah pada perbankan syariah di Kota Makassar adalah 

dalam bentuk pembiayaan properti, kendaraan, dan objek lainnya. Terakhir 

bahwa akad musyārakah mutanāqiṣah dalam perspektif Maqāṣid al-syarī’ah 

dapat dilihat dari penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.  

Buku yang disusun oleh Murtiadi Awaluddin pada tahun 2020 yang 

berjudul Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah (LKMS).17 Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang 

mengatur penerapan manajemen risiko di BMT belum diatur secara detail, 

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM 

pun masih sangat lemah, sehingga BMT dalam penerapan manajemen risiko 

pembiayaan lebih kepada membuat regulasi sendiri (self regulation) untuk 

 
16 Kamaruddin Arsyad, ‘Akad Musyārakah Mutanāqiṣah Dalam Pengembangan Produk 

Perbankan Al-Syarī’ah Di Indonesia (Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah)’ (Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, 2021). 

17 Murtiadi Awaluddin, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Cet. I (Gowa: Alauddin University Press, 2020) 
<http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>. 
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dijalankan dan dikontrol sendiri (self control). Selain itu, Penerapan 

manajemen risiko pembiayaan pada BMT belum berjalan secara baik di tingkat 

pengawasan oleh dewan pengawas manajemen maupun dewan pengawas 

syariah, pengurus merangkap jabatan direktur dan manager. Hal ini 

menimbulkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, sedangkan fungsi 

organisasi pembiayaan dibawahnya sudah berjalan dengan baik. Prosedur 

umum pembiayaan telah berjalan dengan baik dengan kelemahan pada sistem 

yang belum online. 

Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Dwi Laksono, dkk. pada tahun 

2020 dengan judul “Status Hak Tanggungan pada Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah di Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)”.18 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hak tanggungan dalam akad Musyarakah Mutanaqisah 

(MMQ) menjamin kewajiban nasabah untuk membeli porsi modal bank, 

menciptakan hubungan obligatoir yang memastikan kepastian hukum dalam 

transaksi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Rahmat Yulianto pada tahun 

2019 dengan judul “Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)”.19 

Penelitian ini  membahas tentang implementasi akad Musyārakah Mutanāqiṣah 

di Bank Muamalat Indonesia, sekaligus menganalisis kelebihan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman dari akad tersebut dalam konteks peningkatan 

profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan 

bahwa Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad Musyarakah 

 
18 Febrian Dwi Laksono, dkk. ‘Status Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah Di Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 50.3 (2020), 
647–60 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2595>. 

19 Edwin Rahmat Yulianto, ‘Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad 
Musyārakah Mutanāqiṣah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia)’, 2019. 
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Mutanaqisah (MMQ) untuk 15-20% pembiayaan KPR, dengan keuntungan dari 

biaya sewa. Meski mirip dengan Murabahah, MMQ berbeda dalam transaksi 

dan harga. Penelitian juga mengidentifikasi kelemahan MMQ yang 

menghambat peningkatan profit bank dan mengevaluasi penerapannya 

melalui analisis SWOT. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Iffah dan Rusni Hassan pada 

tahun 2019 dengan judul “Why Islamic Banks Are Reluctant to Offer 

Musharakah Mutanaqisah for Home Financing: The Case of Maybank Islamic 

and Affin Islamic Bank”.20 Penelitian ini  membahas tentang penyebab bank-

bank Syariah yang ada di Malaysia telah menghentikan penawaran 

Musya rakah Mutana qis ah untuk pembiayaan rumah.  Penghentian penawaran 

pembiayaan rumah dengan akad Musya rakah Mutana qis ah dikaitkan dengan 

alasan seperti pembayaran sewa di muka dan risiko kepemilikan untuk 

properti yang masih dalam tahap konstruksi, risiko force majeure, dan 

masalah refinancing dan remortgage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Bank-bank Islam di Malaysia menghadapi tantangan dalam 

mengimplementasikan produk Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) termasuk 

masalah dokumentasi hukum, pemahaman konsumen, dan persaingan dengan 

produk konvensional. Dua bank yang diteliti menunjukkan pendekatan 

berbeda; satu menghentikan produk MMQ, sementara yang lain masih 

menawarkan produk MMQ.   

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Andriani pada tahun 2019 dengan 

judul “Implementasi Akad Murābaḥah dan Musyārakah Mutanāqiṣah dalam 

 
20 Nurul Iffah Binti M A Żaaba and Rusni Hassan, ‘Why Islamic Banks Are Reluctant to 

Offer Musharakah Mutanaqisah for Home Financing: The Case of Maybank Islamic and Affin 
Islamic Bank’, Turkish Journal of Islamic Economics, 6.1 (2019), 51–66 
<https://doi.org/10.26414/a044>. 
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Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada 

Bank Muamalat Indonesia)”.21 Penelitian ini membahas implementasi dua 

jenis akad yaitu Murābaḥah dan Musyārakah Mutanāqiṣah dalam pembiayaan 

kepemilikan rumah di lingkungan perbankan syariah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Musyarakah Mutanaqisah lebih menguntungkan bagi 

nasabah KPR dibandingkan Murabahah, dengan angsuran lebih ringan dan 

porsi kepemilikan yang meningkat. Hal tersebut menyebabkan Musyarakah 

Mutanaqisah direkomendasikan sebagai alternatif yang lebih baik dalam 

perbankan syariah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuhbatul Basyariah pada tahun 2018 

dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Musyārakah Mutanāqiṣah 

pada Perbankan Syariah di Indonesia”.22 Penelitian ini membahas 

implementasi pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada perbankan 

syariah di Indonesia dengan fokus pada tiga isu terkait, yaitu isu syariah, isu 

legal, dan isu operasional. Hasil Penelitian menemukan bahwa implementasi 

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di perbankan syariah Indonesia menghadapi 

isu syariah, legal, dan operasional. Terdapat ketidaksesuaian dengan 

ketentuan syariah, hukum, serta standar AAOIFI dan fatwa DSN, dan 

kurangnya standar akuntansi khusus untuk MMQ. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fahad Qureshi dan Sutan Emir Hidayat 

pada tahun 2016 dengan judul “Challenges in Implementing Musharakah 

Mutanaqisah Islamic Home Financing in Malaysia”.23 Penelitian ini membahas 

 
21 Fitria Andriani, ‘Implementasi Akad Murābaḥah dan Musyārakah Mutanāqiṣah 

dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank 
Muamalat Indonesia)’, Journal of Petra Marketing Management, 2.1 (2019), 1–14. 

22  Nuhbatul Basyariah, ‘Analisis Implementasi Pembiayaan Musya rakah Mutana qis ah 
pada Perbankan Syariah di Indonesia’. 

23 Fahad Qureshi dan Sutan Emir Hidayat, ‘Challenges in Implementing Musharakah 
Mutanaqisah Islamic Home Financing in Malaysia’, Journal of Islamic Financial Studies, 2.2 



24 
 

 
 

tentang tantangan yang dihadapi oleh bank- bank Syariah di Malaysia dalam 

menerapkan pembiayan rumah dengan akad Musyārakah Mutanāqiṣah. Hasil 

Penelitian mengidentifikasi sembilan tantangan utama dalam implementasi 

pembiayaan rumah Musyarakah Mutanaqisah oleh bank-bank Islam di 

Malaysia, yaitu masalah kepemilikan, kerangka hukum, pembayaran dan 

default, ketidakbersediaan klien berbagi keuntungan, risiko kerugian, 

kerahasiaan, ketidakjujuran, rendahnya kesadaran produk, dan penetapan 

tarif sewa. Meski sesuai syariah, tantangan ini perlu diatasi untuk 

meningkatkan penerapan MMQ di pasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlailiyah A.S. pada tahun 2016 dengan 

judul “Tinjauan Hukum Akad Syariah Terhadap Multi Akad (Al-‘Uqūd al-

Murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyārakah Mutanāqiṣah ”.24 Penelitian ini 

membahas tinjauan hukum akad syariah terhadap multi akad terutama dalam 

konteks akad Musyārakah Mutanāqiṣah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan MMQ di bank ini memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan 

perumahan, tetapi menghadapi tantangan dalam kepatuhan syariah dan 

hukum. Meski memungkinkan nasabah memiliki porsi kepemilikan bertahap, 

diperlukan peningkatan pemahaman dan standar hukum untuk efektivitasnya. 

Jaminan hak tanggungan dalam MMQ penting untuk kepastian hukum, 

pemenuhan kewajiban nasabah, dan stabilitas pembiayaan perumahan 

syariah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Kamilatur Rohmi pada tahun 2015 

dengan judul “Implementasi Akad Musyārakah Mutanāqiṣah pada Pembiayaan 

 
(2016) <http://journals.uob.edu.bh>. 

24 Nurlailiyah A.S, ‘Tinjauan Hukum Akad Syariah terhadap Multi Akad (Al-‘Uqu d Al-
Murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyārakah Mutanāqiṣah’, ’Adilya, 10.1 (2016). 
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Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang”.25 Penelitian ini menyoroti 

pentingnya akad musyarakah mutanaqishah sebagai solusi pembiayaan KPR di 

Bank Muamalat. Hasilnya menunjukkan bahwa akad ini memungkinkan 

nasabah untuk memiliki rumah secara bertahap melalui kerjasama modal 

dengan bank. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan dan Syahruddin pada tahun 

2013 dengan judul “Implementasi Musyārakah Mutanāqiṣah sebagai Alternatif 

Pembiayaan Murābaḥah di Perbankan Syariah Indonesia”.26Penelitian ini 

membahas implementasi Musya rakah Mutana qis ah sebagai opsi pembiayaan 

alternatif dalam perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan 

mengeksplorasi potensi keuntungan Musya rakah Mutana qis ah dibandingkan 

dengan kontrak Mura bah ah tradisional, serta bagaimana hal ini dapat 

membuat produk perbankan syariah lebih kompetitif dan menarik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa MMQ lebih menguntungkan dan fleksibel 

dibandingkan Murabahah serta dapat mengatasi masalah hukum terkait 

kepemilikan harta. Namun, diperlukan pemahaman yang lebih baik untuk 

penerapan yang efektif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rafe Haneef, dkk. pada tahun 2011 

dengan judul “Mushārakah Mutanāqiṣah and Legal Issues: Case Study of 

Malaysia”.27 Penelitian ini membahas tentang aspek hukum pembiayaan 

rumah Islam di Malaysia, khususnya menyoroti registrasi trust ekspres di 

 
25 Putri Kamilatur Rohmi, ‘Implementasi Akad Musyārakah Mutanāqiṣah pada 

Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang’, Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi 
Islam, 5.Vol 4 No 1 (2015): April (2015), 17–37 . 

26 M. Ridwan and Syahruddin, ‘Implementasi Musyārakah Mutanāqiṣah Sebagai 
Alternatif Pembiayaan Mura bah ah di Perbankan Syariah Indonesia’, Tsaqafah, 9.1 (2016), 101–
22. 

27 Rafe Haneef, dkk., ‘Musha rakah Mutana qis ah and Legal Issues: Case Study of 
Malaysia’, ISRA International Journal of Islamic Finance, 3.1 (2011), 93–122 
<https://doi.org/10.55188/ijif.v3i1.120>. 
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bawah Kanun Tanah Negara (NLC) dan implikasi dari sewa selama lebih dari 

tiga tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MMQ lebih sesuai dengan 

prinsip syariah dan telah diadopsi secara luas oleh bank syariah di Malaysia. 

Meskipun demikian, implementasi dan penerimaan MMQ di pasar 

menghadapi tantangan, terutama dalam hal edukasi dan pemahaman 

masyarakat.  

Penelitian yang akan dilaksanakan memiliki fokus yang berbeda 

dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sebagian besar 

penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi aspek hukum, implementasi, dan 

tantangan umum yang dihadapi dalam akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) 

baik di Malaysia maupun Indonesia, namun tidak secara khusus membahas 

implementasi jaminan hak tanggungan dalam konteks lokal tertentu, seperti 

di Bank Muamalat Cabang Makassar. 

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Rafe Haneef dkk. 

(2011) dan Nuhbatul Basyariah (2018), lebih berfokus pada isu legal dan 

operasional MMQ secara umum, serta tantangan implementasi di tingkat 

nasional atau regional. Sementara itu, penelitian oleh Sherhan (2023) dan Ines 

Prasheila Kusmastuti dan Al-Muazzami (2024) telah mengevaluasi eksekusi 

hak tanggungan dan kesesuaian akad MMQ dengan fatwa DSN-MUI, namun 

tidak ada yang meneliti secara mendalam bagaimana jaminan hak tanggungan 

diterapkan di satu cabang bank tertentu dan relevansinya dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam. 

Kekosongan penelitian (gap) yang diidentifikasi adalah kurangnya 

kajian spesifik mengenai penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad 

MMQ di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam 
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bagaimana jaminan hak tanggungan dalam akad MMQ diterapkan dalam 

konteks tersebut dan bagaimana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam, serta tantangan praktis dan hukum yang dihadapi dalam 

penerapan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi baru dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam 

konteks implementasi akad MMQ di perbankan syariah pada tingkat lokal dan 

nasional. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

 Untuk menganalisis implementasi jaminan hak tanggungan dalam Akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah pada produk Kepemilikan Rumah Hijrah di Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Makassar. 

 Untuk mengevaluasi kesesuaian antara penerapan jaminan hak 

tanggungan dalam pembiayaan perumahan melalui akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah dengan prinsip ekonomi Islam. 

2. Kegunaan Penelitian: 

 Kontribusi Teoretis:  Penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan teori dalam bidang pembiayaan perumahan 

berdasarkan prinsip syariah, khususnya terkait dengan implementasi 

objek syirkah dalam Akad Musyārakah Mutanāqiṣah. 

 Kontribusi Praktis:  Hasil penelitian dapat memberikan panduan 

praktis bagi institusi keuangan syariah, khususnya Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) Cabang Makassar dalam merancang dan meningkatkan 

produk Kepemilikan Rumah (KpR) Hijrah. 
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 Pemahaman Masyarakat:Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat, terutama nasabah, tentang konsep dan manfaat objek syirkah 

sebagai jaminan hak tanggungan dalam pembiayaan perumahan berbasis 

syariah. 

 Basis Kebijakan:  Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk 

penyusunan atau penyempurnaan kebijakan perbankan syariah terkait 

implementasi objek syirkah dalam pembiayaan perumahan, yang dapat 

mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah secara keseluruhan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

 Istilah bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah, yang 

secara internasional dikenal dengan istilah Islamic Banking atau juga disebut 

sebagai interest-free banking.1 

 Secara etimologis, kata "bank" berasal dari kata "banque" dalam bahasa 

Prancis atau "banco" dalam bahasa Italia, yang artinya peti/lemari atau 

bangku. Makna "peti" atau "lemari" mengandung konsep fungsi sebagai tempat 

menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang, 

dan sebagainya. Penggunaannya kemudian berkembang untuk merujuk pada 

"meja" atau diartikan sebagai "bangku" tempat penukaran uang yang 

digunakan oleh para pemberi pinjaman dan pedagang valuta di Eropa pada 

abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Meskipun dalam al-

Qur'an istilah "bank" tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika yang 

dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, 

manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, semua itu disebutkan dengan jelas 

seperti zakat, ganīmah (rampasan perang), bai’ (jual beli), daīn (utang dagang), 

māl (harta), dan sebagainya yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh 

peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.2  

 Amin Aziz menyajikan definisi bank sebagai lembaga yang diberikan 

izin untuk mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

 
1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) 

AMPYKPN, 2005), h. 13. 
2 Żainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 2-3. 
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mengalirkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dengan 

demikian bank berfungsi sebagai perantara bagi penabung (depositor, saver, 

dan investor) yang memiliki surplus dana dengan peminjam (borrower) yang 

mengalami kekurangan dana untuk mendukung usaha mereka.3 

 Definisi bank secara menyeluruh juga diuraikan oleh Muhammad, ia 

yang menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan atau 

yang umumnya disebut sebagai financial intermediary. Artinya, lembaga bank 

terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan masalah keuangan. Oleh 

karena itu, kegiatan bank senantiasa terkait dengan peranannya sebagai alat 

pelancar utama dalam terjadinya perdagangan. Kegiatan dan fungsi bank 

selalu terkait dengan komoditas, antara lain:4 

 Memindahkan uang; 

 Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran; 

 Mendiskonto surat wesel, surat order, maupun surat berharga lainnya; 

 Membeli dan menjual surat-surat berharga; 

 Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang; 

 Memberikan jaminan bank. 

 Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan, bank diartikan sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

 
3 M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Jakarta: Bangkit, 2002), h. 

10. 
4 Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 

63. 
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lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.5 

 Sementara itu, istilah "syariah" merupakan kata dalam bahasa Arab 

yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya 

dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan 

hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, atau pokok-pokok yang diamanahkan 

kepada umat Islam agar patuh terhadapnya. Syariah dianggap sebagai 

penghubung antara individu Muslim dengan Allah dan sesama manusia. 

Singkatnya, syariah berisi peraturan dan hukum-hukum yang menentukan 

garis hidup yang harus diikuti oleh seorang Muslim.6 

 Penggunaan istilah "Bank Islam" atau "bank syariah" menjadi fenomena 

baru dalam dunia ekonomi modern. Para pakar ekonomi Islam meyakini 

bahwa sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga dapat 

digantikan dan diperbaiki oleh sistem bank syariah yang menerapkan prinsip 

bebas bunga (interest-free) dengan acuan pada prinsip-prinsip syariat Islam, 

yang terdokumentasi dalam al-Qur’an dan sunah. Heri Sudarsono menjelaskan 

bahwa bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang inti 

kegiatannya adalah memberikan kredit dan layanan lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang, yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Hal tersebut menjadikan aktivitas bank syariah selalu terkait 

dengan aspek uang sebagai komoditas utama.7 

 Dawam Rahardjo, dalam bukunya "Islam dan Transformasi Sosial 

Ekonomi," menegaskan bahwa bank Islam adalah lembaga keuangan yang 

 
5Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan (Pasal 1 Ayat 2)’ (Jakarta, 2008). 
6 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan (Jakarta: The 

International Institute of Islamic Thought, 2003), h. 9. 
7 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. III 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 27. 
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beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam. 

Bank tersebut berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan 

kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan. Bank Islam 

dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan 

doktrin dasar larangan terhadap praktik riba.8 

 Secara normatif, dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah 

merupakan pada segala aspek yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha 

syariah. Ini mencakup aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan 

proses yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.9 

 Berdasarkan berbagai definisi bank syariah yang telah dipaparkan 

dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang 

memiliki peran khusus dalam menciptakan sistem ekonomi berdasarkan 

prinsip-prinsip syariat Islam. Bank ini menghimpun dana dari masyarakat 

melalui simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau 

layanan lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip 

bebas bunga menjadi karakteristik utama bank syariah dengan mengacu pada 

ajaran Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunah. Bank syariah 

dianggap sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang beroperasi 

dengan larangan terhadap praktik riba.  

Selain itu bank syariah diartikan sebagai entitas yang mencakup seluruh 

aspek terkait, mulai dari kelembagaan hingga metode pelaksanaan kegiatan 

usahanya. Bank syariah dengan demikian tidak hanya menjadi lembaga 

 
8 Dawam Rahrdjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Cet. I (Jakarta: Lembaga 

Studi Agama dan Filsafat, 1999), p. h. 407. 
9 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan (Pasal 1 Ayat 2)’. 
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keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan ekonomi 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

2. Tujuan, Fungsi, dan Peranan Bank Syariah 

 Seperti bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan yang di 

antaranya sebagai berikut:10 

 Membimbing kegiatan ekonomi umat agar dilakukan secara islami, 

terutama dalam transaksi perbankan, dengan tujuan untuk menghindari 

praktek-praktek riba atau jenis usaha lain yang mengandung unsur garar 

(tipuan). Jenis-jenis usaha tersebut tidak hanya dilarang dalam Islam, 

tetapi juga telah menyebabkan dampak negatif terhadap kehidupan 

ekonomi masyarakat. 

 Menjadi sarana untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan 

cara menyelaraskan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga dapat 

mencegah terjadinya kesenjangan yang signifikan antara pemilik modal 

dan pihak yang memerlukan dana. 

 Bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka 

peluang berusaha yang lebih luas, terutama bagi kelompok miskin. 

Fokusnya adalah pada kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan 

harapan mencapai kemandirian usaha. 

 Bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang umumnya menjadi 

fokus utama negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah 

dalam mengatasi kemiskinan melibatkan pembinaan nasabah dengan 

menekankan sifat kebersamaan dalam siklus usaha yang komprehensif. Ini 

 
10 Warkum Sumitro, Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMUI 

dan Takaful Di Indonesia (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h. 17-18. 
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mencakup program pembinaan untuk pengusaha produsen, pedagang 

perantara, konsumen, pengembangan modal kerja, dan pengembangan 

usaha bersama. 

 Mengarah pada tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas 

bank syariah diharapkan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang 

dapat disebabkan oleh inflasi serta menghindari persaingan yang tidak 

sehat antara lembaga keuangan. 

 Bertujuan untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan 

terhadap bank non-syariah, sehingga mereka dapat beralih dan 

memanfaatkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

 Fungsi bank syariah, sebagaimana yang diuraikan dalam kerangka 

Pembukaan Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dapat dirinci sebagai 

berikut:11 

 Sebagai manajer investasi, bank syariah memiliki kewenangan untuk 

mengelola investasi dana nasabah. 

 Investor, bank syariah memiliki wewenang untuk menginvestasikan dana 

yang dimilikinya serta dana nasabah yang diamanahkan kepadanya. 

 Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah 

memiliki kewenangan untuk menjalankan berbagai kegiatan layanan 

perbankan sebagaimana umumnya dilakukan. 

 Pelaksanaan kegiatan sosial merupakan salah satu ciri yang melekat pada 

 
11 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk 

dan Implementasi Operasional Bank Syariah (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 24. 
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entitas keuangan syariah, termasuk bank Islam. Bank Islam juga memiliki 

tanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana 

sosial lainnya yang meliputi penghimpunan, administrasi, dan distribusi 

dana tersebut. 

 Selain memiliki tujuan dan fungsi sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya, bank syariah juga memegang peran yang nyata dalam beberapa 

aspek sebagai berikut:12 

 Menjadi agen penyatuan dalam semangat nasionalisme baru, yaitu bank 

syariah dapat berfungsi sebagai fasilitator aktif dalam membentuk jaringan 

usaha ekonomi kerakyatan. Selain itu, bank syariah perlu mengambil 

contoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam (SDI) dan mengadaptasi 

prinsip-prinsip keberhasilannya ke dalam konteks masa kini yang 

mencakup aspek nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis. 

 Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan menjadi 

suatu prinsip utama. Hal Ini berarti pengelolaan bank syariah harus 

bersandar pada visi ekonomi kerakyatan, dan keberhasilan upaya ini dapat 

terwujud melalui implementasi mekanisme operasional yang transparan. 

 Memberikan return yang lebih baik dalam konteks bank syariah. Hal ini 

dikarenakan investasi di bank syariah tidak menjamin return (keuntungan) 

yang pasti kepada investor. Oleh karena itu bank syariah dituntut untuk 

memberikan return yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bank 

konvensional. Selain itu nasabah pembiayaan akan mendapatkan bagi hasil 

sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya.  

 
12 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Ed. Revisi (Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), h. 16-17. 
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 Mendorong pengurangan tingkat spekulasi di pasar keuangan merupakan 

salah satu fungsi bank syariah yang mendorong pelaksanaan transaksi 

produktif dengan dana masyarakat. Dengan demikian bank syariah 

bertujuan untuk mengurangi tingkat spekulasi di pasar keuangan. 

 Mendorong pemerataan pendapatan dalam konteks bank syariah bukan 

semata-mata melibatkan penghimpunan dana dari pihak ketiga melainkan 

juga melibatkan penghimpunan dana dari zakat, infaq, dan sedekah (ŻIS). 

Dana ŻIS ini dapat dialokasikan melalui pembiayaan qard al-hasan yang 

pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat 

mewujudkan pemerataan ekonomi. 

 Peningkatan efisiensi dalam mobilisasi dana terjadi melalui adopsi produk 

muḍārabah dan musyārakah. Hal tersebut berarti bank syariah memperoleh 

kebebasan untuk melakukan investasi dengan dana yang diberikan oleh 

investor. Bank sebagai financial arranger menerima komisi atau bagi hasil 

yang tidak ditentukan oleh spread bunga, melainkan melalui prinsip 

keuntungan bersama. 

 Secara menyeluruh, bank syariah berperan sebagai agen perubahan 

yang memadukan nilai ekonomi kerakyatan, transparansi, dan keadilan. Bank 

syariah dengan berbekal semangat nasionalisme dan terinspirasi dari 

kesuksesan Sarekat Dagang Islam (SDI) memprioritaskan pemberian return 

yang lebih baik, mengurangi tingkat spekulasi, dan berkontribusi dalam 

pemerataan pendapatan melalui penghimpunan dana dari sumber seperti 

zakat, infaq, dan sedekah (ŻIS). Adopsi produk muḍārabah dan musyārakah 

mencerminkan efisiensi dalam penggunaan dana, memberikan dampak positif 

pada perekonomian, dan memperkuat peran bank syariah sebagai pendorong 

pembangunan berkelanjutan. 
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3. Ciri-Ciri dan Prinsip-prinsip Bank Syariah 

 Ciri-ciri bank syariah yang membedakannya dari bank konvensional 

antara lain:13 

 Beban biaya yang disepakati bersama pada saat perjanjian akad 

diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang memiliki fleksibilitas 

dalam besarnya dan dapat diperinci dengan kebebasan untuk bernegosiasi 

dalam batas-batas yang wajar. Sebagai contoh, beban biaya pada produk 

kredit muḍarabah dan bai' bi al-ṡaman ājil serta beban biaya pada pinjaman 

qard al-hasan ditetapkan secara tidak kaku dan ditentukan berdasarkan 

pertimbangan kelayakan dan risiko masing-masing pihak. 

 Beban biaya tersebut hanya dikenakan hingga mencapai batas waktu yang 

telah disepakati sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 

 Penghindaran terhadap penggunaan persentase dalam kewajiban 

pembayaran dilakukan karena adanya potensi penggandaan dan sifat 

melekatnya pada sisa utang, bahkan setelah berakhirnya batas waktu 

perjanjian. 

 Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan 

perhitungan berdasarkan keuntungan pasti (Fixed Return) yang ditetapkan 

di awal. Hal tersebut dikarenakan pada hakikatnya hanya Allah yang 

mengetahui segala hal tentang potensi kerugian atau keuntungan suatu 

proyek yang didanai oleh bank. 

 Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 

penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah), sementara bagi bank 

 
13 Warkum Sumitro, Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMUI 

Dan Takaful di Indonesia, h. 20-22; M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, h. 
5-6. 
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dana tersebut dianggap sebagai amanat yang diamanahkan untuk 

disertakan dalam proyek-proyek yang didanai oleh bank sesuai dengan 

prinsip syariah. Oleh karena itu penyimpan tidak diberikan janji imbalan 

yang pasti atas dana yang ditempatkan. 

 Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab untuk 

mengawasi operasional bank dari perspektif syariah. Manajer dan 

pimpinan bank syariah juga diwajibkan memahami secara mendalam 

dasar-dasar dalam muamalah Islam. 

 Fungsi kelembagaan bank syariah tidak hanya terbatas pada peran sebagai 

perantara antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Bank 

syariah juga memegang fungsi khusus yang disebut sebagai fungsi amanah, 

yang berarti bank berkewajiban untuk menjaga dan bertanggung jawab 

atas keamanan dana yang disimpan serta siap untuk mengembalikan dana 

tersebut sewaktu-waktu sesuai keinginan pemiliknya. 

 Uang dengan jenis yang sama tidak dapat diperdagangkan, disewakan, atau 

dianggap sebagai barang dagangan. Oleh karena itu Bank Islam pada 

prinsipnya tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, namun 

menyediakan pembiayaan atau talangan dana untuk mendukung 

pengadaan barang dan jasa. 

 Dapat disimpulkan ciri-ciri bank syariah yang telah diuraikan bahwa 

lembaga keuangan ini memegang peranan penting dalam menciptakan sistem 

keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ciri-ciri tersebut 

menggambarkan komitmen bank syariah untuk menyediakan layanan 

keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini berarti bank syariah 

tidak hanya menjalankan fungsi keuangan tetapi juga berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi yang inklusif dan mempromosikan nilai-nilai keadilan 
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dalam aktivitasnya. 

 Prinsip-prinsip bank syariah meliputi:14 

 Larangan riba yang berujung pada prinsip haramnya bunga atau 

keuntungan yang diperoleh secara tidak adil atau bersifat eksploitatif 

dalam transaksi keuangan. 

 Mengedepankan dan mendorong kegiatan perdagangan dan jual beli 

sebagai prinsip utama dalam aktivitas ekonomi dengan memastikan bahwa 

transaksi tersebut berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

 Keadilan, yang menggarisbawahi prinsip fundamental dalam setiap aspek 

aktivitas bank syariah termasuk dalam proses pengambilan keputusan, 

pembagian keuntungan, dan penanganan risiko yang bertujuan 

menciptakan distribusi manfaat yang adil di antara semua pihak yang 

terlibat. 

 Kebersamaan dan tolong-menolong. Hal ini menunjukkan prinsip 

kolaborasi dan saling membantu antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi keuangan syariah dengan tujuan mencapai kesejahteraan 

bersama dan keberlanjutan ekonomi yang berkeadilan. 

 Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi. Hal ini mencerminkan 

prinsip kolaborasi dan motivasi antara berbagai pihak dalam lingkungan 

bank syariah untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik dan 

berkelanjutan. 

 Secara keseluruhan, prinsip-prinsip bank syariah, yang mencakup 

larangan riba, penekanan pada perdagangan dan jual beli yang adil, keadilan, 

 
14 M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, h. 1-5. 
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kebersamaan, tolong-menolong, dan saling mendorong untuk meningkatkan 

prestasi menjadi landasan kuat bagi lembaga keuangan ini dalam menjalankan 

fungsinya. Bank syariah dengan mengikuti prinsip-prinsip ini berkomitmen 

untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, 

menciptakan kesejahteraan ekonomi, dan mendukung pembangunan 

masyarakat yang berkelanjutan. 

B. Konsep Akad Musyārakah Mutanāqiṣah 

1. Teori Multi-Akad (Hybrid Contract) 

 Definisi dan Konsep Multi-Akad 

 Istilah "akad" dari segi etimologi mengandung makna ikatan antara dua 

entitas, yang dapat bersifat konkret maupun abstrak, baik dari perspektif 

tunggal maupun ganda. Secara spesifik ulama fikih mengartikan akad sebagai 

suatu perikatan yang dijalin melalui ijab-kabul sesuai dengan ketentuan 

syariah yang berpengaruh terhadap objek yang terlibat.15 

 Multi-akad, yang juga dikenal sebagai hybrid contract atau al-'uqūd al-

murakkabah dalam bahasa Arab, merupakan konsep penting dalam ekonomi 

syariah modern. Istilah ini merujuk pada penggabungan dua atau lebih akad 

dalam satu transaksi, yang muncul sebagai respons terhadap kompleksitas 

transaksi keuangan kontemporer.  

Secara etimologi, multi-akad berasal dari dua kata: multi (banyak) dan 

akad (ikatan atau perjanjian). Dalam terminologi fikih, Nazih Hammad 

mendefinisikannya sebagai "kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan 

suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih... sehingga semua akibat 

hukum dari akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan 

 
15 Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44. 
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kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap sebagai satu kesatuan yang tak 

dapat dipisah-pisahkan".16  

Konsep ini sebenarnya telah ada sejak masa awal Islam, meskipun tidak 

dibahas secara eksplisit. Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) adalah salah satu 

ulama klasik yang membahas konsep ini dalam karyanya "Al-Fatāwā Al-

Kubrā".17 Namun, perkembangan signifikan terjadi pada abad ke-20 seiring 

dengan munculnya lembaga keuangan syariah modern, yang membutuhkan 

instrumen yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan pasar. 

 Landasan Hukum Multi-Akad 

 Akad dalam ranah perbankan diartikan sebagai perjanjian tertulis yang 

melibatkan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara institusi 

perbankan dan pihak lain. Perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban masing-

masing pihak, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah.18  

 Landasan hukum multi-akad dalam ekonomi syariah bersumber dari 

berbagai dalil, baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun kaidah fikih.  

Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi: 

ودِ... 
ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ي

Terjemahnya: 
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." 

Ayat ini sering dijadikan landasan umum kebolehan akad dalam Islam, 

termasuk multi-akad. Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan bahwa ayat ini 

mencakup semua jenis akad, termasuk akad yang kompleks, selama tidak 

bertentangan dengan syariah. Beliau mengatakan: 

 
16 Hammad Nazih, Al-’Uqud al-Murakkabah Fil-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-

Qalam, 2005), h. 7. 
17 Ahmad ibn ’Abd al-Halim. Ibn Taymiyyah, Al-Fatawa Al-Kubra, Cet. 3 (Beirut: Dar al-

Kutub al-’Ilmiyyah, 1987), h. 326. 
18 Irma Devita P. dan Suswinarno, Akad Syariah (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), h. 2. 
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وْ 
َ
ةٍ أ

َ
ح
َ
اك
َ
وْ مُن

َ
اءٍ أ َ وْ شِِ

َ
يْعٍ أ

َ
 ب
ْ
سِهِ مِن

ْ
ف
َ
 ن

َ
لَ
َ
مَرْءُ ع

ْ
 ال
َ
د
َ
ق
َ
وَ مَا ع

ُ
دٍ وَه

ْ
ق
َ
مْعُ ع

َ
 ج
ُ
ود

ُ
عُق
ْ
وَال

 
َ
لِك

َ
ِ ذ

يْْ
َ
وْ غ

َ
ةٍ أ

َ
ح
َ
وْ مُصَال

َ
ةٍ أ

َ
ارَع

َ
وْ مُز

َ
قٍ أ

َ
لَ
َ
 ط

Maknanya: 
"Al-'Uqud (akad-akad) adalah bentuk jamak dari 'aqd, yaitu apa yang 
seseorang ikatkan pada dirinya berupa jual beli, atau pernikahan, atau 
perceraian, atau pertanian, atau perdamaian, atau selainnya."19 

Dari segi Hadits, riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan: 

رَامًا
َ
لا ح

َ
ح
َ
وْ أ
َ
 أ
ا
لَّ
َ
لَ
َ
مَ ح را

َ
ا ح

ً
ط ْ

َ
 شِ

ا
وطِهِمْ إِلَّ ُ

ُ
 شِ

َ
لَ
َ
 ع
َ
مُسْلِمُون

ْ
 ال

Artinya: 
"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Bukhari 
dalam Shahih-nya, Kitab Al-Ijarah, Bab Ajr As-Samsarah, No. 2273; dan 
Muslim dalam Shahih-nya, Kitab Al-Musakah, Bab As-Sulh, No. 1352) 

Hadits ini menjadi dasar kebebasan berkontrak dalam Islam. Imam An-

Nawawi dalam "Syarh Sahih Muslim" (Jilid 11, halaman 108) menekankan 

bahwa hadits ini menjadi landasan untuk akad-akad baru yang belum ada pada 

masa Nabi, beliau mengatakan: 

ا 
َ
ذ
َ
   وَه

ُ
دِيث

َ
   الح

 
ة
َ
اعِد

َ
   ق

 
ظِيمَة

َ
   ع

ْ
وَاعِدِ   مِن

َ
عِ   ق ْ

ا
وَ   الشِّ

ُ
   وَه

ْ
وَامِعِ   مِن

َ
لِمِ   ج

َ
ِ   الك ِ

ت 
َّ
 ال

ا 
َ
طِيَه

ْ
ع
ُ
  أ

َّ
يْهِ   اللهُ   صَلَ

َ
ل
َ
مَ  ع

َّ
 وَسَل

Artinya: 
"Hadits ini merupakan kaidah agung dari kaidah-kaidah syariat, dan 
termasuk jawami' al-kalim (ucapan singkat namun sarat makna) yang 
diberikan kepada Nabi Saw."20 

Sementara itu, kaidah fikih yang berbunyi: 

ا
َ
رِيمِه

ْ
ح
َ
 ت

َ
لَ
َ
لِيل  ع

َ
لا د

ُ
د
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ا
 إِلَّ

ُ
ة
َ
اح
َ
ب ِ
ْ
تِ الْ

َ
مُعَامَلَ

ْ
ِ ال ِ

 
صْلُ ف

َ
 الأ

Maknanya: 
"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang 
melarangnya" 

Kaidah ini memberikan ruang inovasi dalam transaksi ekonomi, 

termasuk multi-akad. Al-Suyuthi menjelaskan bahwa kaidah ini memberi 

 
19 Muhammad ibn Ahmad. Al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, Cet. 6 (Kairo: Dar 

al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Jilid 6, h. 33. 
20 Abu Żakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, Al-Minhaj ’Ala Syarhi Sahih Muslim Ibn 

Hajjaj, Cet. 2 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1972), Jilid 1, h. 108. 
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ruang inovasi dalam transaksi ekonomi, termasuk multi-akad. Beliau 

mengatakan: 

 
ُ
وَاز

َ
 وَالج

ُ
ة
ا
ح وطِ الصِّ ُ

ُّ
ودِ وَالشِّ

ُ
ِ العُق ِ

 
صْلَ ف

َ
 الأ

ا
إِن
َ
   ف

Maknanya: 
"Sesungguhnya hukum asal dalam akad-akad dan syarat-syarat adalah 
sah dan boleh."21 

Selain itu, tidak adanya ijma' yang melarang multi-akad secara mutlak 

juga memperkuat landasan hukumnya. Ibnu Taimiyah menyatakan: 

 
ُ
ع ْ

ا
لا الشِّ

َ
 مَا د

ا
إِلَّ لُ 

َ
بْط

ُ
وَي ا 

َ
ه
ْ
مُ مِن را

َ
ح
ُ
 ي
َ
لَ
َ
، ف

ُ
ة
ا
ح وطِ الصِّ ُ

ُّ
ودِ وَالشِّ

ُ
العُق  ِ ِ

 
صْلُ ف

َ
الأ

وْ قِيَاسًا
َ
ا أ صًّ

َ
الِهِ ن

َ
ط
ْ
رِيمِهِ وَإِب

ْ
ح
َ
 ت

َ
لَ
َ
 ع

Maknanya: 
"Hukum asal dalam akad-akad dan syarat-syarat adalah sah, maka tidak 
diharamkan dan dibatalkan kecuali apa yang ditunjukkan oleh syariat 
atas keharamannya dan kebatalannya, baik melalui nash atau qiyas."22 

Penerapan qiyas dengan menganalogikan multi-akad pada akad-akad 

tunggal yang dibolehkan juga memperkuat landasan hukum multi-akad. Ibnu 

Qayyim Al-Jauziyyah menegaskan: 

قِيَاسًا   
َ
ا وَلَّ

ً
مَاع

ْ
 إِج

َ
 وَلَّ

ا
ة
ا
 سُن

َ
ا وَلَّ

ً
اب
َ
الِفُ كِت

َ
خ
ُ
ي  
َ
وطِ لَّ ُ

ُّ
وَالشِّ ودِ 

ُ
العُق  

َ
 مِن

َ
ان
َ
مَا ك

َ
ف

 
 
وَ صَحِيح

ُ
ه
َ
ا ف

ً
 صَحِيح

Maknanya: 
"Akad-akad dan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, 
Sunah, Ijmak, dan Kias yang sahih, maka hukumnya sah."23 

Dengan demikian, landasan hukum multi-akad dalam ekonomi syariah 

memiliki basis yang kuat dan komprehensif, mencakup berbagai sumber 

hukum Islam yang otoritatif. 

 Jenis-jenis Multi-Akad 

 
21 Jalaluddin Al-Suyuti, Al-Ashbah wa Al-Naza’ir (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 

1990), Jilid 1, h. 60. 
22 Ahmad Ibn Taymiyyah, Majmu’ Al-Fatawa. (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd, 

1995), Jilid 29, h. 132. 
23 Muhammad ibn Abi Bakr. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam Al-Muwaqqi’in ’an Rabb Al-

’Alamin (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1991), Jilid 1, h. 344. 
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Para ulama dan ahli fikih telah mengklasifikasikan multi-akad ke dalam 

beberapa jenis sebagai berikut: 

1) Al-'Uqūd al-Mutaqābilah (Akad Bergantung/Bersyarat)  

 Al-'Uqūd al-Mutaqābilah (Akad Bergantung/Bersyarat) adalah jenis 

multi-akad yang mengaitkan satu akad dengan akad lain, seperti dalam akad 

sewa-beli (ijārah muntahiya bi at-tamlīk). Al-'Imrani dalam "Al-'Uqūd al-

Māliyyah al-Murakkabah" menyatakan bahwa jenis ini dibolehkan selama tidak 

mengarah pada riba atau garar.24 

2) Al-'Uqūd al-Mujtami’ah (Akad Terkumpul) 

Al-'Uqūd al-Mujtami’ah (Akad berkumpul) merujuk pada penggabungan 

beberapa akad dalam satu transaksi tanpa saling bergantung, seperti 

menggabungkan akad jual beli dan ijarah. Nazih Hammad berpendapat bahwa 

jenis ini umumnya dibolehkan selama masing-masing akad memenuhi syarat 

sahnya. 25 

3) Al-'Uqud al-Mutanāqidah wa al-Mutanāfiyah (Akad-akad yang 

Berlawanan) 

 Al-'Uqūd al-Mutanāqidah wa al-Mutanāfiyah (Akad-akad yang 

berlawanan) merupakan akad-akad yang berlawanan atau bertentangan, 

seperti menggabungkan akad jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi. 

Mayoritas ulama melarang jenis ini karena dapat mengarah pada riba, 

sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qarafi dalam "Al-Furūq".26 

 
24 Abdullah ibn Muhammad. Al-’Imrani, Al-’Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah 

Fiqhiyyah Ta’siliyyah wa Tathbiqiyyah (Riyadh: Dar Kunuz Isbilia, 2006), h. 69. 
25 Hammad Nazih, Al-’Uqud al-Murakkabah Fil-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-

Qalam, 2005), h. 48. 
26 Ahmad ibn Idris. Al-Qarafi, Al-Furuq (Beirut: Dar ’Alam al-Kutub, 1975), Jilid 3, h. 

265. 
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4) Al-'Uqūd al-Mukhtalifah (Akad-akad yang Berbeda) 

 Al-'Uqūd al-Mukhtalifah (Akad-akad yang berbeda) merujuk pada akad-

akad yang berbeda jenisnya, seperti menggabungkan akad mudārabah dengan 

wakālah. Ibnu Qayyim dalam "I'lām al-Muwaqqi'īn" menyatakan bahwa jenis ini 

umumnya dibolehkan jika tidak ada pertentangan antara akad-akad 

tersebut.27 

5) Al-'Uqūd al-Mutajānisah (Akad-akad yang Sejenis) 

Al-'Uqūd al-Mutajānisah adalah akad-akad yang sejenis, seperti 

menggabungkan beberapa akad jual beli dalam satu transaksi. Az-Żuhaili 

dalam "Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū" menjelaskan bahwa jenis ini dibolehkan 

selama tidak mengarah pada garar atau riba.28 

 Syarat-syarat Multi-Akad 

Penerapan multi-akad dalam ekonomi syariah harus memenuhi 

beberapa syarat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

syariah. 

1) Tidak Dilarang oleh Syariat 

Al-Syāṭibi dalam "Al-Muwāfaqāt" menekankan pentingnya memahami 

maqas id syariah dalam menentukan kebolehan suatu akad.29 

2) Tidak Menyebabkan Riba 

Ibnu Qayyim dalam "I'lam al-Muwaqqi’īn" membahas secara mendalam 

tentang hilah dan dampaknya terhadap keabsahan akad. Hīlah (jamak: hiyal) 

 
27 Muhammad ibn Abi Bakr. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam Al-Muwaqqi’in ’an Rabb Al-

’Alamin (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1991), Jilid 3, h. 159. 
28 Wahbah bin Mus t afa  al-Żuhailī , ‘Al-Fiqh Al-Islamī  Wa Adillatuhu ’, Cet. I (Damaskus: 

Dar al-Fikr, 1984), Jilid 4, h. 199. 
29 Ibrahī m ibn Mu sa al-Garna t ī  al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Cet. I (Beirut: Dar ibn Affan, 

1997), Jilid 3, h. 17. 
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secara bahasa berarti tipu daya atau rekayasa, namun dalam konteks fikih, 

istilah ini merujuk pada upaya mencari celah hukum atau merekayasa 

transaksi untuk menghindari larangan syariah.30 

Hīlah  dalam konteks riba merujuk pada praktik-praktik yang dirancang 

untuk menghindari larangan riba secara formal, namun esensinya tetap 

mengandung unsur riba. Ibn Qayyim mengkritik keras penggunaan hīlah untuk 

menghindari larangan riba. Ia berpendapat bahwa hīlah semacam ini 

bertentangan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) dan dapat 

merusak integritas hukum Islam. 

3) Tidak Menimbulkan Garar (ketidakpastian) 

Al-Sanhuri dalam "Maṣadir al-Haq fī al-Fiqh al-Islāmi" membahas 

konsep garar dan batasannya dalam kontrak. Garar didefinisikan sebagai 

ketidakpastian atau risiko yang berlebihan dalam kontrak, yang dapat 

menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Al-Sanhuri membagi garar 

menjadi beberapa tingkatan, dari yang ringan hingga yang berat. Tidak semua 

bentuk garar dilarang; hanya garar yang berlebihan yang dianggap terlarang.31  

Menurut Al-Sanhuri, batasan garar yang dilarang adalah ketika 

ketidakpastian tersebut mempengaruhi esensi kontrak dan dapat 

menyebabkan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini 

diterapkan dalam berbagai jenis kontrak, termasuk jual beli, sewa-menyewa, 

dan kemitraan bisnis. 

4) Akad-akad yang Digunakan Tidak Bertentangan Satu Sama Lain 

Al-Żarqa dalam karyanya "Al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām" membahas konsep 

 
30 Muhammad ibn Abi Bakr. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam Al-Muwaqqi’in ’an Rabb Al-

’Alamin (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1991), Jilid 3, h. 72. 
31 ’Abd al-Razzaq. Al-Sanhuri, Mashadir Al-Haq Fi Al-Fiqh Al-Islami (Beirut: Dar Ihya’ 

al-Turath al-’Arabi, 1997), Jilid 2, h. 231. 
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talfīq (penggabungan) dalam konteks akad. Talfīq dalam konteks akad merujuk 

pada praktik menggabungkan atau mengkombinasikan elemen-elemen dari 

berbagai mazhab fikih atau pendapat hukum dalam satu transaksi atau 

kontrak.32 

Meskipun membolehkan talfīq, al-Żarqa menekankan bahwa 

penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh 

mengakibatkan kontradiksi internal dalam struktur akad. Beliau menyarankan 

beberapa kriteria untuk penggunaan talfīq yang tepat, termasuk kesesuaian 

dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) dan tidak adanya unsur 

manipulasi hukum (hiyal). 

Memenuhi syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa inovasi 

dalam produk keuangan syariah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip 

fundamental syariah. 

 Implementasi Multi-Akad dalam Produk Keuangan Syariah 

1) Kartu Kredit Syariah 

Kartu kredit syariah, misalnya, menggabungkan akad kafalah, qardh, dan 

ijarah dalam satu produk. Bank bertindak sebagai penjamin (kafil) atas 

transaksi nasabah, memberikan pinjaman (qardh) untuk penarikan tunai, dan 

menyewakan jasa (ijarah) untuk penggunaan fasilitas kartu.  

Daud Bakar dalam "Contracts in Islamic Commercial and Their Application 

in Modern Islamic Financial System" membahas kompleksitas penerapan multi-

akad dalam kartu kredit syariah.33 Beliau menjelaskan bahwa kartu kredit 

 
32 Mustafa Ahmad. Al-Żarqa, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-’Am (Damaskus: Dar al-Qalam, 

1998), Jilid 1, h. 645. 
33 Mohd Daud. Bakar, Contracts in Islamic Commercial and Their Application in Modern 

Islamic Financial System (Kuala Lumpur: International Shari’ah Research Academy for Islamic 
Finance (ISRA), 2008), h. 78. 
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syariah melibatkan penggunaan beberapa akad yang digabungkan untuk 

menciptakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah namun tetap 

kompetitif dengan kartu kredit konvensional. 

2) Pembiayaan Take Over 

Take Over merupakan contoh lain yaitu penggabungan antara akad qardh 

dan murābahah. Bank memberikan qardh untuk melunasi pembiayaan di bank 

konvensional, kemudian melakukan murābahah atas aset yang telah dimiliki 

nasabah. Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang 

memberikan panduan detil tentang mekanisme ini.34 

3) Muḍārabah Musytarakah 

Muḍārabah Musytarakah menggabungkan akad muḍārabah (bagi hasil) 

dengan musyārakah (kemitraan) dalam satu produk investasi. AAOIFI dalam 

Shari'ah Standard No. 47 membahas secara rinci tentang penerapan dan 

batasan muḍārabah musytarakah. 35 

4) IMBT (Ijārah Muntahiya Bittamlīk) 

IMBT (Ija rah Muntahiya Bittamlī k) merupakan akad sewa yang diakhiri 

dengan perpindahan kepemilikan, baik melalui hibah atau jual beli. Monzer 

Kahf dalam "Islamic Banks and Economic Development" membahas efektivitas 

IMBT dalam pembiayaan jangka panjang.36 

5) Takāful (Asuransi Syariah) 

Takāful (Asuransi Syariah) menggabungkan akad tabarru' dengan 

 
34 Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang 

Pengalihan Utang (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia., 2002). 
35 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)., 

Shari’ah Standard No. 47: Rules for Calculating Profit in Financial Transactions (Manama: 
AAOIFI, 2016), h. 1145. 

36 Monzer Kahf, Islamic Banks and Economic Development (Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Limited, 2007), h. 279. 
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muḍarabah atau wakālah bil ujrah. Peserta memberikan dana tabarru' (hibah) 

untuk saling menolong, sementara perusahaan mengelola dana dengan akad 

muḍarabah atau wakālah bil ujrah. Aly Khorshid dalam "Islamic Insurance: A 

Modern Approach to Islamic Banking" membahas kompleksitas penerapan 

multi-akad dalam takāful.37 

6) MMQ (Musyārakah Mutanāqiṣah) 

Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ) merupakan implementasi inovatif dari 

konsep multi-akad dalam produk keuangan syariah. MMQ menggabungkan 

akad musyarakah (kemitraan) dengan ijārah (sewa) dan bai' (jual-beli). Dalam 

struktur ini, bank dan nasabah bersama-sama memiliki aset, dengan nasabah 

secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank sambil menyewa bagian 

yang masih dimiliki bank.  

Najib Gharbi dalam bukunya "Islamic Finance: Principles, Instruments 

and Operations" mengulas kompleksitas penerapan multi-akad dalam MMQ. Ia 

menekankan bahwa meskipun MMQ menawarkan fleksibilitas dan 

memungkinkan kepemilikan bertahap bagi nasabah, produk ini juga 

menghadirkan tantangan dalam hal perhitungan, administrasi, dan kepatuhan 

syariah. Gharbi menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi MMQ 

bergantung pada pemahaman mendalam tentang interaksi antar akad dan 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.38 

 Kontroversi Seputar Multi-Akad 

1) Pandangan yang Membolehkan 

Kelompok yang membolehkan dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu 

 
37 Khorshid Aly, Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking (London: 

Routledge Curzon, 2004), h. 103. 
38 Najib. Gharbi, Islamic Finance: Principles, Instruments and Operations (Hoboken, NJ: 

John Wiley & Sons, 2022), h. 287-290. 
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Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim. Kelompok ini berpendapat bahwa multi-akad 

pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak 

dalam Islam.  

Ibnu Taimiyah dalam karyanya "Majmū' al-Fatāwa" menegaskan bahwa 

asal hukum akad dan syarat adalah sah, kecuali yang secara eksplisit dilarang 

oleh syariat.39 Mengikuti jejak gurunya, Ibnu al-Qayyim dalam "I'lām al-

Muwaqqi'īn" menekankan pentingnya memahami maksud dan tujuan syariat 

dalam menilai keabsahan suatu akad.40  

Pandangan ini diperkuat oleh ulama kontemporer seperti Nazih 

Hammad, yang dalam karyanya "Al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmi" 

menyajikan analisis komprehensif tentang multi-akad dari perspektif fikih 

kontemporer.41 Hammad berpendapat bahwa multi-akad dibolehkan selama 

tidak ada nash yang melarang dan tidak mengarah pada riba atau garar. 

2) Pandangan yang Melarang 

Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer dan mazhab Żahiri cenderung 

melarang atau membatasi penggunaan multi-akad. Argumentasi mereka 

terutama didasarkan pada hadits yang melarang dua akad dalam satu 

transaksi, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmizi.42 

Mazhab Żahiri yang diwakili oleh pemikiran Ibnu Hazm dalam "Al-

Muhalla", cenderung membatasi bentuk-bentuk akad pada yang eksplisit 

disebutkan dalam nash, menolak penggunaan qiyas dan mashlahah dalam 

 
39 Ahmad Ibn Taymiyyah, Majmu’ Al-Fatawa. (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd, 

1995), Jilid 27, h. 147. 
40 Muhammad ibn Abi Bakr. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam Al-Muwaqqi’in ’an Rabb Al-

’Alamin (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1991), Jilid 3, h. 107-108. 
41 Hammad Nazih, Al-’Uqud al-Murakkabah Fil-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-

Qalam, 2005), h. 7-8. 
42 Muhammad ibn ’Isa. Al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 

1998), Jilid 2, h. 526. 
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masalah ibadah dan muamalah.43 Muhammad Taqi Usmani memperingatkan 

bahwa penggunaan multi-akad yang berlebihan dapat mengarah pada hilah 

yang tidak dibenarkan dalam syariah.44 

3) Pandangan Moderat 

Menjembatani kedua pandangan yang sebelumnya, Majma' al-Fiqh al-

Islāmi (Islamic Fiqh Academy) mengambil posisi moderat. Dalam Keputusan 

No. 179 (19/5) tahun 2009 tentang al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah, 

lembaga ini membolehkan multi-akad dengan syarat-syarat tertentu.45  

Pendekatan seimbang ini juga didukung oleh akademisi seperti 

Mohammed Burhan Arbouna, yang dalam artikelnya "The Combination of 

Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic 

Banking and Finance" menyarankan pendekatan yang hati-hati dalam 

implementasi multi-akad.46 

 Analisis Kritis terhadap Multi-Akad 

1) Keunggulan 

Multi-akad dalam ekonomi syariah memiliki sejumlah keunggulan yang 

signifikan. 

a) Fleksibilitas dalam Transaksi Ekonomi 

Fleksibilitas yang ditawarkan oleh multi-akad memungkinkan adaptasi 

 
43 Ali ibn Ahmad. Ibn Hazm, Al-Muhalla bil-Athar (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1988), 

Jilid 7, h. 403. 
44 Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance (The Hague: Kluwer 

Law International, 2002), h. 112-114. 
45 Majma’ al-Fiqh al-Islami al-Duwali, ‘Qararat Wa Tawsiyat Majma’ Al-Fiqh Al-Islami 

Al-Duwali’ (Jeddah: OIC, 2009). 
46 Mohammed Burhan. Arbouna, ‘The Combination of Contracts in Shariah: A Possible 

Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance.’, Thunderbird 
International Business Review, 49.3 (2007), h. 341-369. 
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terhadap kompleksitas transaksi ekonomi modern.47 Muhammed Imran 

Ashraf Usmani, dalam bukunya "Meezan Bank's Guide to Islamic Banking" 

menjelaskan bagaimana multi-akad memfasilitasi inovasi produk keuangan 

syariah, memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk bersaing secara 

efektif di pasar global.48 

b) Memenuhi Kebutuhan Kompleks Masyarakat Modern 

Multi-akad berperan penting dalam memenuhi kebutuhan kompleks 

masyarakat modern. Valentino Cattelan, dalam karyanya "Islamic Finance in 

Europe: Towards a Plural Financial System"  membahas peran multi-akad dalam 

integrasi keuangan syariah ke sistem keuangan global, menunjukkan 

bagaimana instrumen ini menjembatani gap antara prinsip syariah klasik dan 

tuntutan ekonomi kontemporer.49 

c) Inovasi Produk Keuangan Syariah 

Multi-akad mendorong inovasi produk keuangan syariah. Habib Ahmed 

dalam "Product Development in Islamic Banks" menganalisis peran multi-akad 

dalam pengembangan produk-produk baru yang kompetitif di industri 

perbankan syariah.50 

2) Tantangan 

Di balik beberapa kelebihan tersebut, penggunaan multi-akad juga 

menghadirkan beberapa tantangan yang perlu diwaspadai. 

 
47 Sami Al-Suwailem, ‘Combination of Contracts in Shariah: A Potential Mechanism for 

Product Development in Islamic Finance’, Journal of King Abdulaziz University, 22.1 (2009), h. 
55-89. 

48 Muhammed Imran Ashraf Usmani, Meezan Bank’s Guide to Islamic Banking (Karachi: 
Darul Ishaat, 2002), h. 105-107. 

49 Valentino Cattelan, Islamic Finance in Europe: Towards a Plural Financial System 
(Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013), h. 76-79. 

50 Habib Ahmed, Product Development in Islamic Banks (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2011), h. 124-128. 
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a) Potensi Penyalahgunaan untuk Menghindari Riba 

Salah satu risiko utama adalah potensi penyalahgunaan untuk 

menghindari larangan riba. Mahmoud A. El-Gamal dalam bukunya "Islamic 

Finance: Law, Economics, and Practice" memperingatkan tentang bahaya 

pendekatan ‘form over substance’ dalam produk keuangan syariah. Salah 

satunya adalah multi-akad dapat disalahgunakan sebagai hilah untuk 

menghindari larangan riba.51 

b) Kompleksitas dalam Pemahaman dan Implementasi 

Kompleksitas multi-akad dapat menyulitkan pemahaman masyarakat 

awam dan berisiko salah implementasi. Humayon Dar dalam "Handbook of 

Islamic Banking" membahas tantangan edukasi dan transparansi dalam produk 

keuangan syariah kompleks, menekankan pentingnya literasi keuangan 

syariah di kalangan masyarakat.52 

c) Resiko Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah jika Tidak 

Diawasi dengan Ketat 

Lebih lanjut, terdapat risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah 

dalam upaya inovasi produk. Muhammad Ayub dalam "Understanding Islamic 

Finance" menekankan pentingnya kepatuhan syariah dalam setiap tahap 

pengembangan produk, untuk memastikan bahwa inovasi tetap berada dalam 

batas-batas yang diperbolehkan syariah.53 

Dalam menilai multi-akad, penting untuk mempertimbangkan 

perspektif maqasid syariah. Jasser Auda dalam karyanya "Maqasid al-Shariah 

 
51 Mahmoud A. El-Gamal, Islamic Finance: Law, Economics, and Practice (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006), h. 46-48. 
52 Humayon A Dar, ‘Islamic Financial Innovation: Tools and Trends.’ In Handbook of 

Islamic Banking. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007), h. 196-201. 
53 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance (Chichester: John Wiley & Sons, 

2007), h. 459-462. 
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as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" menyediakan kerangka 

untuk menilai inovasi keuangan syariah berdasarkan pencapaian tujuan-

tujuan syariah.54 Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih holistik 

terhadap multi-akad, tidak hanya dari segi teknis fikih, tetapi juga dari segi 

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan tujuan-

tujuan syariah secara luas.  

Asyraf Wajdi Dusuki dan Said Bouheraoua dalam artikel mereka "The 

Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance" 

membahas lebih lanjut tentang aplikasi maqasid dalam pengembangan produk 

keuangan syariah.55 Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara 

inovasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamental syariah. 

 Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Regulasi Multi-Akad 

Dewan Syariah Nasional (DSN) memainkan peran krusial dalam regulasi 

dan pengawasan implementasi multi-akad di Indonesia. 

1) Mengeluarkan Fatwa Terkait Produk Keuangan yang 

Menggunakan Multi-Akad 

Dewan Syariah Nasional (DSN) memainkan peran vital dalam regulasi 

multi-akad di industri keuangan syariah Indonesia, terutama melalui 

penerbitan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan utama bagi regulator, praktisi, 

dan masyarakat.56 Sebagai otoritas fatwa, DSN melakukan pengkajian 

mendalam terhadap produk keuangan multi-akad, menyeimbangkan 

 
54 Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach 

(London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 193-197. 
55 Asyraf Wajdi Dusuki dan Said Bouheraoua, ‘The Framework of Maqasid Al-Shariah 

and Its Implication for Islamic Finance.’, Islam and Civilisational Renewal, 2.2 (2011), h. 316-
336. 

56 Maulana Hasanuddin, ‘Perkembangan Akad Musyarakah Mutanaqisah di 
Indonesia.”, Jurnal Al-Iqtishad, 6.2 (2014), h. 235-250. 
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kebutuhan inovasi dengan prinsip kehati-hatian syariah.57 Proses ini 

melibatkan analisis fikih, pertimbangan ekonomi, dan aspek hukum, bertujuan 

untuk menetapkan standar syariah yang menjamin keseragaman praktik di 

industri.58 

Dalam menjalankan perannya, DSN bekerja sama dengan regulator 

seperti OJK dan Bank Indonesia memastikan fatwa yang dikeluarkan dapat 

diimplementasikan dalam kerangka regulasi nasional.59 Selain itu DSN juga 

berperan dalam edukasi dan sosialisasi, memantau implementasi fatwa di 

industri, serta secara berkala meninjau dan memperbarui fatwa-fatwanya 

sesuai perkembangan industri dan tantangan baru.60 Peran DSN juga 

mencakup upaya harmonisasi standar syariah internasional melalui 

partisipasi dalam forum-forum global terkait keuangan syariah.61 

Fatwa-fatwa DSN terkait produk multi-akad tidak hanya menjadi 

landasan bagi pengembangan produk dan praktik keuangan syariah di 

Indonesia, tetapi juga sering menjadi rujukan dalam penyelesaian perselisihan 

di lembaga keuangan syariah.62 Melalui fatwa-fatwanya, DSN berkontribusi 

signifikan pada pengembangan kerangka teoretis tentang multi-akad dalam 

fikih muamalah kontemporer, sekaligus menjadi model bagi negara-negara 

 
57 Abrista Devi. Rusydiana, dan Aam Slamet, ‘Mengurai Permasalahan Pengembangan 

Sukuk Korporasi Di Indonesia: Pendekatan Analytic Network Process.’, Jurnal Ekonomi Dan 
Bisnis Islam, 3.1 (2017), h. 34-49. 

58 Solihin Sofyan Hidayat, ‘Peran Dewan Syariah Nasional Dalam Pengembangan Fatwa 
Ekonomi Syariah Di Indonesia.’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5.3 (2019), h. 217-230. 

59 Khotibul Umam, ‘Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan 
Syariah Nasional Dan Komite Perbankan Syariah.’, Mimbar Hukum, 24.2 (2012), h. 357-375. 

60 Ma’ruf. Amin, ‘“Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk 
Keuangan Kontemporer.”’, Jurnal Ilmu Syariah, 17.1 (2017), h. 65-84. 

61 Hassan, M. Kabir, dan Mehmet Asutay. ‘An Analysis of the Fatawa of National Shariah 
Advisory Council of Bank Negara Malaysia,’ ISRA International Journal of Islamic Finance, 3.2 
(2011), h. 41-65. 

62 Mohammed Burhan Arbouna, ‘The Combination of Contracts in Shariah: A Possible 
Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance.’, Thunderbird 
International Business Review, 49.3 (2007), h. 341-369. 
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lain dalam pengembangan keuangan syariah mereka.63 Dengan demikian, 

peran DSN sangat krusial dalam memastikan perkembangan industri 

keuangan syariah yang sehat, inovatif, dan tetap dalam koridor syariah. 

2) Melakukan Pengawasan Terhadap Implementasi Multi-Akad di 

Lembaga Keuangan Syariah 

Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peran krusial dalam melakukan 

pengawasan terhadap implementasi multi-akad di lembaga keuangan syariah 

di Indonesia. Fungsi pengawasan ini merupakan kelanjutan dari peran DSN 

dalam mengeluarkan fatwa dan bertujuan untuk memastikan bahwa praktik 

multi-akad di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah 

ditetapkan.64 DSN melaksanakan pengawasan ini melalui kerjasama dengan 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan di setiap lembaga keuangan 

syariah, serta berkoordinasi dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan Bank Indonesia.65 

Dalam praktiknya, DSN melakukan pengawasan melalui beberapa 

mekanisme. Pertama, DSN menerima dan menganalisis laporan berkala dari 

DPS mengenai implementasi multi-akad di lembaga keuangan syariah. Kedua, 

DSN melakukan audit syariah secara langsung atau melalui pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk memverifikasi kepatuhan terhadap fatwa dan standar 

syariah.66 Selain itu, DSN juga menyelenggarakan forum-forum diskusi dan 

 
63 Asyraf Wajdi Dusuki dan Said Bouheraoua, ‘The Framework of Maqasid Al-Shariah 

and Its Implication for Islamic Finance.’, Islam and Civilisational Renewal, 2.2 (2011), h. 333-
336. 

64 Ayief Fathurrahman, ‘Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah Di 
Indonesia.’, Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 11.1 (2015), h. 1-16. 

65 Sepky Mardian, ‘Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah.’, Jurnal 
Akuntansi Dan Keuangan Islam, 3.1 (2015), h. 57-68. 

66 Prabowo, Bagya Agung, dan Jasri Bin Jamal. ‘Peranan Dewan Pengawas Syariah 
Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.’, Jurnal Hukum 
IUS QUIA IUSTUM, 24.1 (2017), h. 113-129. 
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pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas DPS dalam 

mengawasi produk multi-akad.67 

Pengawasan yang dilakukan DSN tidak hanya berfokus pada aspek 

kepatuhan syariah semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek 

kemaslahatan dan dampak ekonomi dari implementasi multi-akad.68 Dalam 

hal ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, DSN memiliki wewenang 

untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga keuangan syariah 

terkait, dan dalam kasus yang serius, dapat merekomendasikan tindakan 

kepada regulator.69Melalui peran pengawasan ini, DSN berkontribusi 

signifikan dalam menjaga integritas dan kredibilitas industri keuangan syariah 

di Indonesia, sekaligus mendorong inovasi produk yang tetap sejalan dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

2. Akad Musyārakah Mutanāqiṣah 

 Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ) merupakan produk pembiayaan 

turunan dari akad mmusyārakah atau syirkah, yaitu kerja sama modal dan 

usaha antara dua pihak atau lebih untuk mencari keuntungan. Kata 

Mutanāqiṣah berasal dari akar kata naqaṣa (mengurangi) yang ditambah 

awalan dan akhiran ta, sehingga mutanāqiṣah bermakna "pengurangan secara 

bertahap".70 Secara etimologi, musyārakah mutanāqiṣah terdiri dari dua kata, 

yaitu musyārakah atau syirkah yang berarti kerja sama atau kemitraan, serta 

 
67 Lucky Nugroho, Wiwik Utami, dan Caturida Meiwanto Doktoralina. ‘Ekosistem 

Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah.’, Jurnal Kajian Peradaban Islam, 2.1 
(2019), h. 1-11. 

68 Laldin, Mohamad Akram, dan Hafas Furqani. ‘Developing Islamic Finance in the 
Framework of Maqasid Al-Shari’ah.’, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance 
and Management, 6.4 (2013), h. 278-289. 

69Wardhani, Riska Swastika Kusuma, dan Anita Rahmawaty.  ‘Peran Dewan Pengawas 
Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting.’, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis 
Islam, 11.2 (2018), h. 237-256. 

70 Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 
h. 247-248. 
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mutanāqiṣah yang berasal dari kata dasar naqaṣa (berkurang) sehingga dapat 

diartikan sebagai pengurangan secara bertahap.71 

 Dapat dipahami bahwa secara harfiah musyārakah mutanāqiṣah 

bermakna suatu bentuk kemitraan usaha antara beberapa pihak yang 

partisipasi atau kontribusi salah satu mitra (biasanya bank syariah) semakin 

berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya nol. Makna lainnya adalah 

kemitraan yang porsi kepemilikannya semakin mengecil (diminishing 

participation). 

 Secara syariah, konsep musyārakah mutanāqiṣah didasarkan pada 

gabungan dalil-dalil yang menjadi landasan hukum akad musyārakah dan akad 

ijārah. Hal ini karena musyārakah mutanāqiṣah merupakan perpaduan 

mekanisme kedua akad tersebut. Salah satu dalil al-Quran yang sering 

dijadikan rujukan adalah firman Allah Swt. dalam Surat Shad (38) ayat 24: 
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Terjemahnya: 
“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat 
sedikitlah mereka ini....” 

Ayat ini secara garis besar menerangkan dibolehkannya seseorang berserikat 

dalam berusaha atau berbisnis dengan pihak lain. Landasan inilah yang 

menjadi pijakan dasar penetapan kebolehan akad musyārakah mutanāqiṣah 

dalam kajian fikih muamalah kontemporer. 

 Menurut pandangan Wahbah al-Żuhailī , musyārakah mutanāqiṣah 

 
71 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-

MUI/XI/2008 Tentang Musya rakah Mutana qis ah’ (Jakarta, 2008). 
72 Kementrian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media 

Corp, 2010), h. 54. 
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diperbolehkan secara syariah. Hal ini didasarkan pada janji bank syariah 

kepada nasabah bahwa bank akan menjual bagian kepemilikannya kepada 

nasabah secara bertahap setelah nasabah melakukan pembayaran atas porsi 

tersebut.73 Selama musyārakah mutanāqiṣah berlangsung, kerja sama antara 

bank dan nasabah dipandang sebagai syirkah 'inan karena kedua pihak sama-

sama menyertakan kontribusi modal, walau bank memberi kuasa kepada 

nasabah untuk mengelola bisnis (dalam hal ini properti yang dibeli). Setelah 

selesai, bank menjual seluruh atau sebagian porsi kepemilikannya kepada 

nasabah melalui akad jual beli yang terpisah dari akad musyārakah mutanāqiṣah 

semula.  Berdasarkan pendapat dari Wahbah al-Żuhailī , dapat dipahami bahwa 

mekanisme pengurangan partisipasi bank secara bertahap dalam musyārakah 

mutanāqiṣah dipandang sah dan sejalan dengan syariah. 

 Mengenai musyārakah mutanāqiṣah, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa 

jika salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan usaha membeli bagian 

kepemilikan mitranya maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum. Hal ini 

karena pada dasarnya transaksi yang terjadi adalah jual beli atas aset milik 

pihak lain, bukan sekadar perpindahan kepemilikan dalam kemitraan yang 

sudah ada.74 Pendapat ini mengindikasikan bahwa mekanisme bertahap 

dalam musyārakah mutanāqiṣah, yaitu pengurangan partisipasi salah satu pihak 

melalui pembelian bagian kepemilikan oleh pihak lain sepanjang perjanjian 

berlangsung, dinilai sejalan dengan ketentuan syariah. 

Dasar hukum pembiayaan perumahan dengan skema musyārakah 

mutanāqiṣah juga terdapat dalam semangat Undang-Undang No. 21 Tahun 

 
73 Wahbah bin Mus t afa  al-Żuhailī , ‘Al-Fiqh al-Isla mī  wa adillatuhu ’, Cet. I Jilid V 

(Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 3.796. 
74 Abdullah ibn Ahmad ibn Quda ma al-Maqdisi, ‘Al-Mugnī ’, Cet. III Jilid V (Riyad: Dar 

Alam al-Kutub, 1997), h. 173. 
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2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 3 undang-undang tersebut 

menyebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional guna meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian penerapan akad 

musyārakah mutanāqiṣah sebagai alternatif skema pembiayaan perumahan 

merupakan implementasi dari undang-undang perbankan nasional tersebut. 

 Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan, legalitas 

musyārakah mutanāqiṣah sebagai instrumen pembiayaan perumahan juga 

didasarkan pada beberapa fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah 

Nasional yang di antaranya: 

 Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2002 tentang Musyārakah 

 Fatwa DSN-MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam 

Transaksi Syariah 

 Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Hak Tanggungan dalam 

Pembiayaan Syariah 

 Fatwa DSN No. 9 /DSN- MUI/VI/2000 tentang Ijārah  

 Fatwa DSN No. 43 /DSN- MUI/VII/2004 tentang Ta‘wiḍ 

 Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang Musyārakah Mutanāqiṣah 

 Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjīly. 

 Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/IX/2009 tentang Penjaminan Syariah. 

 Fatwa DSN No. 85 /DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji dalam Transaksi 

Keuangan dan Bisnis Syariah 

 Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Pembiayaan 

Musyārakah Mutanāqiṣah dalam Produk Pembiayaan 
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 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Penjaminan 

Pengembalian Modal Pembiayaan Musyārakah. 

 Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ujrah Bi Al-Istiṣmār. 

 Berikut ini adalah ilustrasi mengenai tahapan pelaksanaan pembiayaan 

musyārakah mutanāqiṣah dalam skema akad yang lebih baku dan sistematis: 

Gambar 2.1 
Skema Akad Musyārakah Mutanāqiṣah 

Keterangan gambar: 

 Bank syariah dan nasabah sama-sama menyediakan sebagian modal awal 

untuk pembelian properti, sehingga keduanya menjadi mitra (syarīk) 

dalam kepemilikan properti tersebut. 

  Bank syariah memberikan mandat (kuasa) kepada nasabah untuk 

mengelola properti yang dibiayai melalui akad musyārakah.  

 Nasabah melakukan penyewaan atas properti tersebut. 

 Nasabah melakukan pembayaran secara bertahap (mutanāqiṣah) kepada 

bank untuk membeli bagian kepemilikan (hissah) bank syariah. 
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 Setelah selesai pelunasan, nasabah memiliki seluruh bagian kepemilikan 

properti tersebut.75 

 Pembiayaan musyārakah mutanāqiṣah dengan demikian  memiliki 

mekanisme bagi hasil sekaligus bertujuan kepemilikan penuh oleh nasabah 

atas properti secara bertahap. Peralihan kepemilikan dari bagian bank syariah 

kepada nasabah sejalan dengan peningkatan modal nasabah melalui 

pertambahan angsuran bulanan. Ketika periode angsuran berakhir, hal ini 

berarti kepemilikan sepenuhnya beralih kepada nasabah. Pengurangan porsi 

kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda dilakukan secara 

proporsional sesuai dengan besarnya angsuran yang telah dilakukan. Selain 

melakukan angsuran untuk mengakuisisi kepemilikan, nasabah juga wajib 

membayar sejumlah uang sewa kepada bank syariah hingga mencapai batas 

kepemilikan yang ditetapkan oleh bank. Pembayaran sewa dilakukan secara 

bersamaan dengan pembayaran angsuran. 

 Pembayaran angsuran merupakan tindakan pengambilalihan sebagian 

kepemilikan yang dimiliki oleh bank syariah. Sementara itu, pembayaran sewa 

merupakan bentuk keuntungan (fee) bagi bank syariah atas kepemilikan 

mereka terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa pada saat yang bersamaan 

juga berfungsi sebagai bentuk kompensasi untuk kepemilikan serta sebagai 

kompensasi atas jasa yang diberikan oleh bank syariah. 

 Musyārakah Mutanāqiṣah merupakan perjanjian turunan dari 

musyarakah, dan prosedurnya hampir identik dengan akad ijārah muntahi bi 

al-tamlīk. Kesamaan ini terjadi karena pada musyārakah mutanāqiṣah 

digunakan sistem kemitraan dengan pembayaran sewa dan hak kepemilikan 

 
75 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2014), 

h. 61. 
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dialihkan kepada nasabah pada akhir periode pembiayaan. 

 Adapun syarat-syarat akad musyārakah mutanāqiṣah meliputi:76 

 Pelaku dalam musyārakah mutanāqiṣah diharuskan memiliki kecakapan 

dalam hal hukum dan telah mencapai usia balig. 

 Modal dalam musyārakah mutanāqiṣah harus diserahkan secara tunai. 

 Modal yang telah diserahkan oleh setiap mitra harus digabungkan, dan 

tidak diperbolehkan melakukan pemisahan yang dimaksudkan untuk 

kepentingan pribadi. 

 Penentuan nisbah harus disepakati pada awal akad untuk mencegah risiko 

perselisihan di antara para mitra. 

 Tiap pihak harus bersedia secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. 

 Objek musyārakah mutanāqiṣah harus terdefinisi dengan jelas. 

 Kemanfaatan dari objek yang diperjanjikan harus sesuai dengan ketentuan 

agama. 

 Biaya sewa objek musyārakah mutanāqiṣah dibagi sesuai dengan 

persentase porsi kepemilikan masing-masing pihak. 

 Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyārakah mutanāqiṣah 

adalah prinsip kerjasama dalam kepemilikan suatu barang. Terdapat lima 

rukun yang harus ada dalam akad musyārakah mutanāqiṣah yaitu:77 

 Orang yang melakukan akad  

 Objek  yang diakadkan 

 
76 Sri Nurhayati dan Wasilah Abdullah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Ed. V (Jakarta: 

Penerbit Salemba Empat, 2016), h. 147-148. 
77 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 53-54. 
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 Ijāb-qabūl atau serah terima. 

 Nisbah (persentese) keuntungan. 

 Ujrah atau biaya sewa. 

 Para pelaku akad melalui berbagai prinsip kerjasama dan ketentuan 

yang diatur dalam musyārakah mutanāqiṣah memastikan keterlibatan yang 

adil dan transparan dalam kepemilikan bersama suatu barang. Keberhasilan 

implementasi prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada pemahaman dan 

kesepakatan yang jelas di antara mitra serta kepatuhan terhadap rukun-rukun 

yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, aspek-aspek seperti nisbah 

keuntungan dan biaya sewa (ujrah) diatur sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah sehingga dapat menciptakan kerangka kerjasama yang sesuai dengan 

nilai-nilai etika bisnis Islam. 

C. Jaminan Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Perumahan 

1. Definisi Jaminan Hak Tanggungan 

 Jaminan (collateral) dalam konteks hukum keuangan adalah aset atau 

harta yang dijadikan sebagai pengamanan oleh debitur untuk memberikan 

kepastian kepada kreditur bahwa utangnya akan dibayar. Jaminan ini 

memberikan kreditur hak prioritas untuk mengeksekusi aset yang dijaminkan 

jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hukum Indonesia 

berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), 

semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak menjadi jaminan bagi semua utangnya yang telah ada maupun yang 

akan ada di masa mendatang.78 

 Hak Tanggungan secara spesifik adalah hak kebendaan yang 

 
78 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1131 Dan 1132. 
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dibebankan atas hak atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan. Hak ini memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditur tertentu dalam menuntut pelunasan utang dari nilai tanah 

yang dibebani hak tanggungan. Objek Hak Tanggungan terbatas pada hak-hak 

atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 4/1996.79 

 Ketika kedua kata ini digabungkan, ‘Jaminan Hak Tanggungan' merujuk 

pada penggunaan hak tanggungan sebagai bentuk jaminan dalam transaksi 

keuangan di mana tanah atau properti tidak bergerak lainnya dijadikan 

sebagai agunan. Proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui 

pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan wajib didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan. Setelah terdaftar, kreditur akan memperoleh sertifikat Hak 

Tanggungan yang memiliki kekuatan hukum untuk mengeksekusi aset yang 

dijaminkan jika terjadi wanprestasi oleh debitur.80 Eksekusi Hak Tanggungan 

dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan 

dengan persetujuan pengadilan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum 

bagi kreditur dalam menagih piutang.81 

 Dalam hukum Islam, rahn adalah akad yang memungkinkan seseorang 

menjaminkan barang miliknya kepada pihak lain sebagai jaminan untuk utang. 

Hal ini dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 283: 

 
79 Pemerintah Pusat Republik Indonesia, ‘Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah’ 
(Jakarta, 1996), Pasal 4. 

80 Mohammad Daud Ali, Hukum Pembiayaan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 
42-43. 

81 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Jaminan: Aspek Yuridis, Ekonomi Dan Sosial Dalam 
Pelaksanaan Hak Tanggungan (Bandung: Mandar Maju, 2020), h. 98. 
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Terjemahnya:  
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." 

Ayat ini menunjukkan bahwa jaminan (rahn) diperbolehkan dalam Islam 

sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian yang dapat timbul 

akibat ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya.83 

Sebaliknya, ḍamān  adalah akad yang mengharuskan seseorang untuk 

bertanggung jawab atas utang pihak lain tanpa adanya penyerahan barang 

sebagai jaminan. Damān  lebih bersifat personal yang berarti pihak ketiga 

berperan sebagai penjamin yang akan melunasi utang jika debitur gagal 

memenuhi kewajibannya.84 

 Konsep hak tanggungan sejalan dengan prinsip rahn (gadai) dalam 

syariat Islam, yaitu menjadikan suatu benda bernilai ekonomis sebagai 

jaminan utang. Para ulama fikih sepakat atas legitimasi rahn sebagai instrumen 

keuangan syariah untuk menjamin hak dan kewajiban antara muṣīl (yang 

berutang) dan murtaḥin (yang memberi utang).85 Oleh karena itu pembebanan 

hak tanggungan pada objek transaksi muamalah seperti tanah dan properti 

dalam rangka menjamin pelunasan kewajiban yang terkait dipandang sah dan 

tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

 

 

 
82 Kementrian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media 

Corp, 2010), h. 83. 
83 Muhammad Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an (Kairo: Dar al-Kutub al-

Misriyyah, 1964), Jilid 4, h. 249. 
84 Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1994), Jilid 5, h.235. 
85 Wahbah bin Mus t afa  al-Żuhailī , ‘Al-Fiqh al-Isla mī  wa adillatuhu ’, Jilid 4, h. 383. 
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2. Jenis-Jenis Jaminan dan Hak Tanggungan 

 Jenis-Jenis Jaminan 

Jaminan dalam hukum Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama 

yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan 

memberikan hak prioritas kepada kreditur untuk mengeksekusi aset yang 

dijaminkan, yang mencakup: 

1) Gadai (Pawn) adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak yang 

berarti benda tersebut diserahkan kepada kreditur hingga utang 

dilunasi. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPer, kreditur memiliki hak untuk 

menjual benda yang digadaikan jika debitur gagal melunasi utangnya.86 

Gadai memberikan perlindungan kuat kepada kreditur karena benda 

yang dijaminkan berada dalam penguasaan fisik mereka. 

2) Fidusia (Fiduciary) adalah bentuk jaminan kebendaan yang mengatur 

agar benda bergerak tetap berada dalam penguasaan debitur, 

sedangkan hak kepemilikan sementara dialihkan kepada kreditur 

sampai utang dilunasi. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia memungkinkan debitur 

untuk terus menggunakan barang yang dijaminkan dalam aktivitas 

bisnis sehari-hari, sementara kreditur memiliki hak prioritas untuk 

mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.87 

3) Hipotek (Mortgage) adalah bentuk jaminan kebendaan yang berlaku 

untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Hipotek 

memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi properti yang 

 
86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1150. 
87 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
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dijaminkan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.88 

Sebaliknya, jaminan perorangan tidak melibatkan penyerahan barang 

melainkan pengalihan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang menjamin 

pelunasan utang debitur. Contoh jaminan perorangan adalah borgtocht atau 

penanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPer yang 

menjadikan penjamin bertanggung jawab untuk melunasi utang jika debitur 

gagal memenuhi kewajibannya.89 

 Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kebendaan 

Hak Tanggungan adalah bentuk khusus dari jaminan kebendaan yang 

dibebankan pada hak atas tanah dan bangunan. Hak Tanggungan diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan memberikan kedudukan yang 

diutamakan bagi kreditur untuk menuntut pelunasan utang dari nilai tanah 

atau bangunan yang dibebani hak tanggungan. Hak Tanggungan memberikan 

kreditur hak prioritas yang lebih kuat dibandingkan dengan hipotek atau 

fidusia karena sifatnya yang mengikuti tanah atau bangunan yang dijaminkan 

terlepas dari siapa pemiliknya saat eksekusi dilakukan.90 

Hak Tanggungan juga memberikan jaminan bahwa kreditur akan 

mendapatkan hak prioritas atas hasil penjualan tanah atau bangunan. Hal ini 

memastikan bahwa kreditur dapat melunasi piutangnya dari hasil penjualan 

tersebut sebelum kreditur lain yang tidak memiliki Hak Tanggungan.91 Dengan 

demikian, Hak Tanggungan tidak hanya memberikan keamanan bagi kreditur 

tetapi juga kepastian bahwa hak mereka akan dilindungi secara hukum dalam 

 
88 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2010), h. 35. 
89 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Jaminan: Aspek Yuridis, Ekonomi dan Sosial Dalam 

Pelaksanaan Hak Tanggungan, h. 120. 
90 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, h. 36-37. 
91 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Jaminan: Aspek Yuridis, Ekonomi dan Sosial Dalam 

Pelaksanaan Hak Tanggungan, h. 120. 
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setiap transaksi yang melibatkan tanah atau properti tidak bergerak lainnya. 

Jaminan kebendaan seperti gadai (rahn) dapat dikaitkan dengan 

konsep Hak Tanggungan dalam perspektif Islam. Barang yang dijaminkan 

dalam rahn dapat dieksekusi jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, dan 

hak kreditur atas barang tersebut menjadi prioritas. Ini sejalan dengan salah 

satu kaidah penting dalam fikih muamalah yaitu,  
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Maknanya: 
"Setiap hak harus diikuti dengan tanggung jawab yang setara.”92 

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa pihak yang memperoleh manfaat atau 

hak tertentu dari suatu transaksi juga berkewajiban menanggung segala 

konsekuensinya. Dalam jaminan dan Hak Tanggungan, kreditur yang memiliki 

hak atas jaminan bertanggung jawab untuk mengeksekusi hak tersebut 

dengan adil, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi 

pembayaran utangnya sesuai kesepakatan. Kaidah ini memastikan 

keseimbangan dan keadilan antara hak dan kewajiban dalam transaksi. 

3. Landasan Hukum Jaminan Hak Tanggungan 

 Landasan hukum untuk jaminan dan Hak Tanggungan di Indonesia 

diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 1131 KUHPer 

menetapkan bahwa seluruh harta benda seorang debitur, baik yang bergerak 

maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi semua utangnya yang sudah ada 

maupun yang akan ada di masa depan.93 Pasal 1132 KUHPer menambahkan 

bahwa harta tersebut harus dibagi secara proporsional antara para kreditur 

jika terjadi likuidasi. 

 
92 Wahbah bin Mus t afa  al-Żuhailī , ‘Al-Fiqh al-Isla mī  wa adillatuhu ’, Jilid 5, h. 130. 
93 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1131-1132. 
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 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan kerangka hukum 

yang spesifik untuk Hak Tanggungan, termasuk prosedur pembebanan, 

pendaftaran, dan eksekusi hak tersebut. Hak Tanggungan hanya dapat 

dibebankan pada hak atas tanah yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.94 Pendaftaran Hak Tanggungan 

dilakukan di Kantor Pertanahan, dan setelah pendaftaran, kreditur akan 

menerima sertifikat Hak Tanggungan yang sah secara hukum, memberikan 

mereka hak untuk mengeksekusi tanah atau bangunan tersebut jika debitur 

gagal memenuhi kewajibannya.95 

 Dasar diperbolehkannya rahn dan ḍamān dari sudut pandang hukum 

Islam dapat ditelusuri pada beberapa kaidah fikih, antara lain: 

مُوْنِ 
ْ
مَض

ْ
رَى ال

ْ
رِي مَج

ْ
ج
َ
 ي
ُ
مَان

ا
 الض

Maknanya: 
“Jaminan diberlakukan sesuai dengan yang dijaminkan.”96  

Kaidah ini menjelaskan bahwa syariat Islam membolehkan penyerahan harta 

benda sebagai jaminan utang piutang selama tidak bertentangan dengan 

aturan-aturan syariah lainnya. Oleh sebab itu hukum Islam memandang 

penyerahan hak kepemilikan atas tanah sebagai jaminan pelunasan utang, 

seperti yang diatur dalam hak tanggungan adalah diperbolehkan. 

 Kaidah lainnya yang relevan adalah: 
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Maknanya: 
“Segala risiko dan kerugian harus ditanggung oleh orang yang berhak 
atas keuntungan.”97 

 
94 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
95 Mohammad Daud Ali, Hukum Pembiayaan Syariah, h. 53. 
96 ‘Abdul Hamid Hakim, Al-Bai’ fī al-Fiqh al-Islāmī (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 

1996), h. 54. 
97 Abu Żahrah, Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby), h. 340. 
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Makna kaidah ini adalah pihak yang berpotensi memperoleh keuntungan 

harus bersedia menanggung risiko yang mungkin timbul. Hal ini mendasari 

penyerahan agunan sebagai perlindungan risiko dari kreditor. 

Kaidah selanjutnya adalah: 

رْمِ 
ُ
مُ بِالغ

ْ
ن
ُ
لغ
َ
 ا

Maknanya: 
"Keuntungan harus diimbangi dengan risiko."98 

Kaidah ini menekankan bahwa setiap pihak yang mendapatkan keuntungan 

dalam sebuah transaksi harus siap untuk menanggung risiko yang 

menyertainya. Dalam konteks jaminan, jika kreditur menerima hak prioritas 

atas aset yang dijaminkan maka mereka juga harus siap menanggung risiko 

yang terkait dengan kepemilikan sementara atas aset tersebut. 

 Pembebanan hak tanggungan pada objek pembiayaan dengan demikan 

dipandang legitimate menurut syariat Islam karena prinsip keadilannya untuk 

melindungi hak dan kepentingan kreditor. Konsepnya serupa dengan gadai 

(rahn) dalam literatur fikih klasik yang mensyaratkan penguasaan barang 

jaminan tetap pada yang menggadaikan namun memberi hak istimewa pada 

penerima gadai untuk mengambil pelunasan piutangnya.99 

4. Sistematika Hak Tanggungan 

 Ditinjau dari sisi sistem dan subjek hukumnya, hak tanggungan 

melibatkan setidaknya 3 pihak utama, yaitu:100 

 Debitur, selaku pihak yang mempunyai utang dan tanahnya dibebani 

dengan hak tanggungan. Debitur disebut sebagai pemberi hak tanggungan. 

 
98 al-Żuhailī , ‘Al-Fiqh Al-Islamī  Wa Adillatuhu ’,Jilid 4, h. 176. 
99 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2018), h. 1412. 
100 Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2011), h. 98. 
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Debitur dalam literatur fikih dikenal sebagai rāhin (orang yang 

menyerahkan barang jaminan). 

 Kreditur, selaku pihak berkedudukan sebagai penerima utang atau 

pemberi kredit yang memperoleh hak tanggungan atas tanah debitur 

sebagai jaminan pelunasan utangnya. Kreditur disebut sebagai Penerima 

hak tanggungan. Kreditur dalam konsep rahn bertindak sebagai murtahin 

(penerima gadai). 

 Kantor Pertanahan selaku pihak ketiga yang melakukan pendaftaran dan 

menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan yang 

membebani sebidang tanah debitur. Peran ini dalam ilmu fikih disetarakan 

dengan pihak hakim (pengadilan) yang mencatat transaksi gadai dan 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa 

di kemudian hari. 

 Terdapat pula beberapa objek dan dokumen penting yang terkait erat 

dengan hak tanggungan, yaitu:101 

 Sertifikat atas tanah yang dijadikan jaminan hak tanggungan. Sertifikat ini 

sekaligus berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai UUPA 

1960. 

 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar lahirnya hak tanggungan. APHT 

memuat data subjek dan objek hak tanggungan termasuk besaran utang 

yang dijamin. 

 Sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai 

 
101 Imam Koeswahyono, Hukum Jaminan Hak Tanggungan (Malang: Setara Press, 

2015), h. 67. 
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bukti sah telah didaftarkannya hak tanggungan pada tanah yang 

bersangkutan. Sertifkat hak tanggungan ini memberikan hak eksekusi 

kepada pemegangnya. 

 Surat perjanjian utang-piutang atau akad kredit yang menjadi dasar 

lahirnya kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran secara bertahap 

atau sekaligus di kemudian hari sesuai jangka waktu yang disepakati. 

Dalam perspektif Islam, prinsip dasar dalam penggunaan jaminan 

adalah memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan tidak 

merugikan salah satu pihak. Hak Tanggungan dalam konsep Islam dapat 

diintegrasikan dengan prinsip rahn (gadai) sehingga tanah atau properti tidak 

bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memastikan pelunasan utang. 

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan bahwa jaminan harus digunakan 

secara transparan dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak kreditur untuk 

mengambil keuntungan yang tidak adil dari debitur.  

Dalam hal pendaftaran dan eksekusi, Islam menekankan pentingnya 

memenuhi hak-hak semua pihak yang terlibat. Kaidah yang berbunyi  

عْيِيْ ُ 
َ
مَالِ  ت

ْ
 وَاجِب   ال

Maknanya: 
"Penentuan harta dalam transaksi adalah wajib"102  

mendukung praktik pendaftaran jaminan untuk memastikan bahwa semua 

pihak mengetahui dan menyetujui status hukum dari aset yang dijaminkan.  

Selain itu Islam mengakui pentingnya pencegahan garar 

(ketidakpastian) dalam transaksi, yang berarti bahwa pendaftaran dan 

dokumentasi yang jelas dari hak tanggungan adalah langkah yang penting 

untuk menghindari sengketa di masa depan. Hal ini sejalan dengan kaidah 

 
102 al-Żuhailī , ‘Al-Fiqh Al-Islamī  Wa Adillatuhu ’, h. 178. 
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fikih: 

الُ 
َ
ز
ُ
رُ ي َ

لضَ ا
َ
 ا

Maknanya: 
“Segala bentuk kerugian harus dihilangkan.”103 

Kaidah ini menggarisbawahi pentingnya pencegahan kerugian dalam 

muamalah. Penggunaan jaminan dan Hak Tanggungan berfungsi sebagai upaya 

untuk mencegah kerugian yang mungkin dialami oleh kreditur jika debitur 

gagal memenuhi kewajibannya. Dengan adanya jaminan, kreditur memiliki 

keamanan tambahan yang dapat melindungi mereka dari potensi kerugian 

finansial yang signifikan. 

Eksekusi Hak Tanggungan dalam Islam juga harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan prinsip 

ارِ  َ
رِ وَالضَ ِّ َ

مُ الضَ ا
َ
د
َ
 ع

Maknanya: 
"Tidak ada yang boleh menyebabkan kerugian, dan tidak ada kerugian 
yang harus ditimpakan kepada orang lain."104 

Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa meskipun kreditur memiliki 

hak untuk mengeksekusi aset yang dijaminkan, proses tersebut harus 

dilakukan secara adil dan tidak menyebabkan kerugian yang tidak semestinya 

bagi debitur. 

5. Korelasi antara Hak Tanggungan dan Pembiayaan Perumahan 

 Peran Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Perumahan Konvensional 

Hak Tanggungan dalam pembiayaan perumahan konvensional 

seringkali digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk memberikan 

keamanan tambahan terhadap pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Hak 

 
103 Wahbah ibn Mus t afa  al-Żuhailī , Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-

Mażāhib al-Arba’ah, Cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 320. 
104 al-Żuhailī , ‘Al-Fiqh Al-Islamī  Wa Adillatuhu ’, h. 245. 
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Tanggungan memberikan hak prioritas kepada kreditur atas tanah atau 

bangunan yang dijadikan jaminan. Ini berarti bahwa jika debitur gagal 

melunasi utangnya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi properti yang 

dijaminkan melalui proses pelelangan atau penjualan untuk melunasi piutang 

mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, setelah sertifikat Hak Tanggungan diterbitkan kreditur memiliki 

hak yang kuat dan diutamakan di atas kreditur lainnya yang mungkin tidak 

memiliki Hak Tanggungan terhadap properti tersebut.105 

Pembiayaan perumahan terutama dalam bentuk KPR (Kredit Pemilikan 

Rumah) hampir selalu melibatkan Hak Tanggungan sebagai instrumen 

pengaman. Hal ini karena properti yang dijaminkan memiliki nilai yang tinggi 

dan bersifat tidak bergerak sehingga lebih stabil sebagai bentuk jaminan 

dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya seperti surat berharga atau 

barang bergerak. Menurut penelitian oleh Bank Indonesia, penggunaan Hak 

Tanggungan dalam KPR telah terbukti meningkatkan tingkat kepercayaan 

bank untuk menyalurkan kredit karena adanya jaminan bahwa mereka dapat 

mengeksekusi properti yang dijaminkan jika terjadi wanprestasi.106 

 Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Perumahan Berbasis Syariah 

Dalam konteks perbankan syariah, penggunaan Hak Tanggungan juga 

sangat penting terutama dalam akad-akad seperti Musyārakah Mutanāqiṣah. 

Musyārakah Mutanāqiṣah adalah bentuk kerjasama kepemilikan properti 

antara bank dan nasabah yang membuat kepemilikan properti secara bertahap 

beralih dari bank kepada nasabah seiring dengan pembayaran cicilan nasabah. 

 

 
105 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 10. 
106 Bank Indonesia, Laporan Stabilitas Keuangan (Jakarta, 2019), h. 78. 
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  Hak Tanggungan dalam skema ini dapat digunakan oleh bank untuk 

melindungi investasinya selama masa pembayaran. Menurut Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penggunaan Hak 

Tanggungan dalam perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah yang berarti bahwa prosesnya harus adil, transparan, dan tidak 

mengandung unsur riba atau garār.107 

Hak Tanggungan dalam pembiayaan perumahan berbasis syariah 

seperti Musyārakah Mutanāqiṣah juga memberikan keuntungan lain, yaitu 

menjaga kestabilan sistem perbankan syariah. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Syafi'i Antonio, Hak Tanggungan memastikan bahwa nasabah 

memiliki insentif untuk melunasi utangnya sesuai jadwal, karena mereka tahu 

bahwa properti yang mereka tempati bisa dieksekusi jika terjadi 

wanprestasi.108 Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yaitu setiap 

kewajiban harus disertai dengan tanggung jawab yang setara dan setiap hak 

harus disertai dengan kemampuan untuk menunaikan kewajiban.109 

 Integrasi antara Hak Tanggungan dan Aspek Legal serta Syariah 

Integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam 

penerapan hak tanggungan adalah aspek kunci dalam memastikan bahwa 

pembiayaan perumahan tetap sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, 

baik dalam konteks nasional maupun dalam kerangka syariah. Menurut 

Wahbah Al-Żuhaili dalam Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū jaminan seperti Hak 

Tanggungan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, 

transparansi, dan penghindaran dari semua bentuk penipuan atau 

 
107 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 (Jakarta). 
108 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, h. 89. 
109 al-Żuhailī , Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mażāhib Al-Arba’ah, Jilid 3, 

h. 130. 
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ketidakpastian (garar).110 

Proses pembuatan dan pendaftaran Hak Tanggungan harus dilakukan 

dengan transparansi penuh, sesuai dengan kaidah yang berbunyi, 

مَالِ وَاجِب   
ْ
عْيِيْ ُ ال

َ
 ت

Maknanya: 
“Penentuan harta dalam transaksi adalah wajib.”111  

Kaidah ini memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat 

dalam transaksi jaminan tersebut jelas dan terlindungi. Penerapan Hak 

Tanggungan dalam perbankan syariah juga harus mematuhi aturan yang 

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menetapkan bahwa 

semua akad yang melibatkan jaminan seperti Hak Tanggungan harus bebas 

dari riba dan praktik-praktik yang tidak adil. 

Disebutkan dalam studi yang dilakukan oleh Adiwarman Karim bahwa 

penerapan hak tanggungan dalam pembiayaan perumahan syariah berfungsi 

untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa setiap transaksi 

dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.112 Ini juga 

mendukung stabilitas sistem keuangan syariah yang membuat bank syariah 

dapat memastikan pengembalian modal mereka tanpa melanggar prinsip-

prinsip yang dipegang dalam Islam. 

 Tantangan dan Potensi dalam Implementasi Hak Tanggungan 

Meskipun hak tanggungan memiliki banyak keuntungan dalam 

pembiayaan perumahan, terdapat beberapa tantangan dalam 

implementasinya terutama dalam konteks perbankan syariah. Salah satu 

 
110 al-Żuhailī , ‘Al-Fiqh Al-Islamī  Wa Adillatuhu ’, p. Jilid 5, h. 131-132. 
111 al-Żuhailī , Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mażāhib Al-Arba’ah, Jilid 3, 

h. 136. 
112 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2007), h. 45-47. 
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tantangan utama adalah memastikan bahwa semua proses pendaftaran dan 

eksekusi hak tanggungan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa 

menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi nasabah.  

Menurut Yusuf Qardawi, salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini 

adalah dengan memastikan bahwa setiap akad yang melibatkan Hak 

Tanggungan didasarkan pada maṣlahah (kepentingan umum) dan bukan pada 

kepentingan individu semata.113 

Bank syariah dalam praktiknya juga harus memastikan bahwa proses 

eksekusi Hak Tanggungan dilakukan secara adil tanpa menimbulkan kerugian 

yang tidak perlu bagi nasabah. Hal Ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi, 

ارَ   َ ِ
 ض 
َ
رَ وَلَّ َ

 ض َ
َ
 لَّ

Maknanya: 
“Tidak boleh ada bahaya atau tindakan yang membahayakan.”114  

Kaidah ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam semua 

transaksi keuangan, Prinsip ini digunakan dalam hukum Islam untuk melarang 

tindakan yang membahayakan orang lain dan menghindari tindakan yang 

mendatangkan kerugian. 

Di sisi lain, potensi pengembangan Hak Tanggungan dalam perbankan 

syariah sangat besar terutama karena instrumen ini memberikan jaminan 

keamanan yang kuat bagi bank sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah. 

 Pengaruh Hak Tanggungan terhadap Stabilitas Ekonomi dan Sosial 

Hak Tanggungan tidak hanya berdampak pada keamanan finansial 

lembaga keuangan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas 

 
113 Yusuf Qardhawi, Fikih Muamalat, Trans. Zainal Abidin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2017), 105-107. 
114 al-Żuhailī , Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mażāhib Al-Arba’ah, Jilid 4, 

h. 256. 
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ekonomi dan sosial. Penggunaan hak tanggungan secara berkelanjutan  dalam 

pembiayaan perumahan berkontribusi pada peningkatan kepemilikan rumah 

yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial. Dengan adanya 

jaminan yang kuat seperti hak tanggungan, bank lebih bersedia untuk 

memberikan kredit perumahan yang berdampak pada peningkatan akses 

masyarakat terhadap kepemilikan properti.115 

Penggunaan hak tanggungan dalam pembiayaan perumahan ditinjau 

dari perspektif syariah juga mendukung prinsip keadilan distribusi kekayaan. 

Risiko dapat dikelola dengan lebih baik dengan adanya jaminan dan setiap 

pihak yang terlibat dalam transaksi dapat melindungi hak-haknya. Hal Ini 

mendukung tujuan akhir dari syariah yaitu mencapai maqāṣid al-syariah 

(tujuan-tujuan syariah) yang mencakup perlindungan harta dan keadilan 

dalam muamalah.116 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa konsep hak 

tanggungan di Indonesia yang memudahkan eksekusi objek gadai (properti) 

untuk pelunasan utang pembiayaan perumahan sejalan dengan syariah Islam. 

Hak tanggungan memberikan kepastian pelunasan bagi bank syariah sekaligus 

perlindungan terhadap hak kepemilikan nasabah selama tidak terjadi cidera 

janji. Dengan demikian hak tanggungan memiliki korelasi yang sangat erat 

dengan transaksi pembiayaan perumahan syariah maupun konvensional. 

D. Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Jaminan Hak Tanggungan 

Dalam konteks pembiayaan perumahan melalui akad Musyārakah 

 
115 World Bank, Global Financial Development Report 2017/2018: Bankers Without 

Borders (Washington, DC, 2018), h. 123-125. 
 
116 World Bank, Global Financial Development Report 2017/2018: Bankers Without 

Borders, h. 126-127. 
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Mutanāqiṣah, penerapan jaminan hak tanggungan menjadi aspek yang sangat 

penting untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. Masing-masing prinsip ini memberikan panduan yang jelas 

mengenai bagaimana transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil, 

transparan, aman, bermanfaat bagi semua pihak, dan memperhatikan 

kesejahteraan sosial secara keseluruhan.  

Prinsip-prinsip ini relevan dengan masalah yang diangkat karena akad 

musyārakah mutanāqiṣah merupakan bentuk pembiayaan syariah yang 

menuntut adanya hubungan saling menguntungkan, pembagian risiko yang 

adil, serta kepastian hukum yang jelas, terutama terkait dengan hak 

tanggungan yang digunakan sebagai jaminan. Setiap prinsip ekonomi Islam 

yang dipilih di bawah ini memberikan landasan untuk menjawab bagaimana 

jaminan hak tanggungan dalam akad musyārakah mutanāqiṣah dapat dijalankan 

sesuai dengan ajaran syariah dan mendukung tujuan ekonomi yang lebih luas. 

1. Prinsip Keadilan (Al-‘Adālah) 

Prinsip keadilan (al-‘adalah) merupakan salah satu pilar fundamental 

dalam ekonomi Islam, yang menuntut agar setiap individu mendapatkan 

haknya secara adil tanpa merugikan pihak lain.117 Dalam konteks pembiayaan 

perumahan melalui akad musyārakah mutanāqiṣah, prinsip keadilan ini 

berperan penting untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan, modal, 

dan risiko antara bank dan nasabah dilakukan secara proporsional dan 

berdasarkan kesepakatan yang jelas. Hal ini menghindarkan dari praktik riba 

(bunga), yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam dengan 

menggantinya melalui pembagian keuntungan yang adil yang disebut bagi 

 
117 M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Vol. 21 

(Leicestershire: Kube Publishing Ltd, 2016), h. 81-85. 
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hasil. 

Penerapan prinsip keadilan juga mencakup pengaturan yang jelas 

dalam hal jaminan hak tanggungan. Dalam sistem ini, bank dan nasabah 

memiliki hak yang setara terhadap properti yang dijaminkan, dan transaksi 

jaminan harus dilakukan dengan adil tanpa ada praktik eksploitasi atau 

ketidakadilan yang merugikan pihak manapun. Misalnya, apabila nasabah 

mengalami kesulitan dalam pembayaran, mekanisme pelunasan atau eksekusi 

jaminan harus dilakukan dengan prosedur yang adil dan tidak memberatkan 

salah satu pihak. 

Selain itu, prinsip keadilan juga berkaitan dengan transparansi dalam 

setiap tahapan transaksi, yang memastikan bahwa nasabah tidak terjebak 

dalam transaksi yang merugikan atau membingungkan.118 Pengaturan yang 

jelas tentang nilai jaminan, besaran bagi hasil, dan syarat-syarat pembiayaan 

sangat penting agar kedua pihak memahami kewajiban dan hak mereka. Ini 

untuk mencegah adanya garār (ketidakpastian) yang dapat menyebabkan 

ketidakadilan dalam transaksi tersebut. 

2. Prinsip Amanah (Al- Amānah) 

Prinsip amanah dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya 

menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.119 Dalam 

konteks akad musyārakah mutanāqiṣah yang melibatkan pembagian risiko dan 

keuntungan antara bank dan nasabah prinsip ini mengharuskan kedua belah 

pihak untuk bertindak dengan jujur dan transparan, terutama terkait dengan 

jaminan hak tanggungan. Nasabah harus memastikan bahwa aset yang 

dijaminkan bebas dari klaim pihak ketiga sementara bank bertanggung jawab 

 
118 M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, h. 86-87. 
119 Yusuf Al-Qaradawi, The Lawful and the Prohibited in Islam (Cairo: Al-Falah 

Foundation, 2001), h. 201. 
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untuk menjaga kerahasiaan dan transparansi terkait kewajiban nasabah. 

Dengan demikian, prinsip amanah berfungsi untuk mencegah adanya 

manipulasi atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak . 

Prinsip amanah juga berkaitan erat dengan penghindaran praktik garar 

(ketidakpastian) dan maysir (perjudian) yang bertentangan dengan ajaran 

syariah.120 Dalam transaksi pembiayaan perumahan, transparansi mengenai 

hak dan kewajiban yang terkait dengan jaminan sangat penting. Bank harus 

memberi penjelasan yang jelas mengenai ketentuan terkait jaminan dan risiko 

yang mungkin terjadi, sementara nasabah harus memahami kewajiban yang 

akan dipenuhi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini untuk 

memastikan bahwa kedua pihak tidak terjebak dalam ketidakpastian yang bisa 

merugikan mereka. 

Dengan mematuhi prinsip amanah, akad musyārakah mutanāqiṣah 

dapat dilaksanakan secara adil dikarenakan kedua belah pihak bertanggung 

jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kejujuran dan 

transparansi dalam transaksi akan menciptakan hubungan yang saling 

menghormati antara bank dan nasabah, serta memastikan bahwa jaminan hak 

tanggungan tidak menjadi alat eksploitasi. Sebagai hasilnya, prinsip ini 

mendukung tercapainya tujuan syariah dalam menciptakan sistem keuangan 

yang stabil dan bermanfaat bagi semua pihak.121 

3.  Prinsip Keamanan (Al-Aman) 

Prinsip keamanan dalam ekonomi Islam mengacu pada perlindungan 

hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.122 

 
120 Yusuf Al-Qaradawi, The Lawful and the Prohibited in Islam, h. 202. 
121 M. Ali, ‘Risk Management and Shariah Compliance in Islamic Finance’, Journal of 

Islamic Finance and Risk Management, 3.1 (2014), h. 25. 
122 M. Ali, 'Risk Management and Shariah Compliance in Islamic Finance', h. 27. 
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Dalam konteks akad musyārakah mutanāqiṣah, prinsip ini menekankan 

pentingnya memastikan bahwa seluruh aspek transaksi termasuk jaminan hak 

tanggungan, dilakukan dalam kondisi yang aman dan stabil. Bank dan nasabah 

harus memiliki kepastian hukum terkait jaminan yang diberikan yang berarti 

bahwa hak atas properti yang dijaminkan harus terlindungi dan tidak 

terpengaruh oleh ketidakpastian atau risiko yang tidak dapat diprediksi. Hal 

ini penting untuk menjaga stabilitas transaksi dan melindungi kedua belah 

pihak dari potensi kerugian yang tidak dapat diprediksi seperti risiko hukum 

atau ketidakpastian nilai jaminan. 

Keamanan dalam akad musyārakah mutanāqiṣah juga berhubungan 

dengan pengelolaan risiko secara hati-hati sesuai dengan prinsip syariah yang 

menghindari garar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian).123 Jaminan yang 

diberikan oleh nasabah harus memiliki nilai yang jelas dan terukur untuk 

menghindari ketidakpastian mengenai nilai jaminan tersebut. Selain itu, kedua 

belah pihak baik bank maupun nasabah harus memiliki pemahaman yang jelas 

mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak, serta prosedur yang harus 

diikuti jika terjadi default atau pelunasan jaminan. Dengan demikian, prinsip 

keamanan memastikan bahwa transaksi dilakukan dalam suasana yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan akibat ketidakpastian atau risiko yang tidak adil. 

Dalam penerapan jaminan hak tanggungan melalui akad musyārakah 

mutanāqiṣah, prinsip keamanan juga berperan penting dalam menjaga 

transparansi dan kepastian. Misalnya, prosedur eksekusi jaminan yang jelas 

akan menghindarkan bank dari kemungkinan penyalahgunaan atau eksekusi 

 
123 Timur Kuran, Islamic Economics and the Social Sciences: The Challenge of the 

Modern World (Oxfordshire: Routledge Curzon, 2012), h. 93. 



84 
 

 
 

yang tidak adil terhadap nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam 

hal ini setiap tahap transaksi mulai dari penilaian jaminan hingga pelaksanaan 

eksekusi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan perjanjian 

yang disepakati sehingga dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua 

belah pihak terlindungi dengan baik. 

4. Prinsip Kemakmuran dan Kebermanfaatan (Al-Maṣlahah) 

Prinsip kemakmuran dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya 

menciptakan manfaat yang luas dan keberlanjutan kesejahteraan sosial.124 

Dalam konteks akad musyārakah mutanāqiṣah, prinsip ini mengarahkan agar 

setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya memberi manfaat bagi individu 

tetapi juga berkontribusi pada kebaikan bersama masyarakat. Penerapan 

jaminan hak tanggungan harus menjamin bahwa pembiayaan perumahan yang 

disediakan tidak hanya bermanfaat bagi bank dan nasabah, tetapi juga bagi 

perekonomian secara keseluruhan.  

Pembiayaan perumahan yang dilakukan melalui akad musyārakah 

mutanāqiṣah diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memiliki rumah dengan cara yang sesuai dengan prinsip 

syariah, memperkuat stabilitas ekonomi keluarga, dan mendorong kemajuan 

sosial-ekonomi secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menghindari pengabaian 

terhadap hak-hak individu atau kelompok tertentu. 

Penerapan prinsip kebermanfaatan berfokus pada tujuan agar setiap 

transaksi atau kontrak memiliki dampak positif yang lebih besar bagi umat 

manusia, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi.125 Dalam akad 

 
124 Mehmet Asutay, Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance. In: 

Islamic Finance in Europe (Cham: Palgrave Macmillan, 2013), h. 227. 
125 Mehmet Asutay, Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance. In: 
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musyārakah mutanāqiṣah, jaminan yang diberikan nasabah tidak hanya 

berfungsi sebagai alat untuk mengamankan pembiayaan, tetapi juga harus 

dipastikan tidak memunculkan ketimpangan atau memperburuk 

ketidakadilan sosial. Misalnya, pembiayaan perumahan harus dapat 

memperhatikan nasabah yang berasal dari kalangan menengah ke bawah 

dengan memberikan akses kepada rumah yang layak dan terjangkau. 

 Dengan demikian, prinsip kebermanfaatan memastikan bahwa setiap 

transaksi dalam akad musyārakah mutanāqiṣah memberikan manfaat yang 

meluas dan sesuai dengan tujuan kemakmuran bagi masyarakat luas, tanpa 

mengeksploitasi atau merugikan pihak manapun. 

5. Prinsip Persaudaraan (Al-Ukhuwwah) 

Prinsip persaudaraan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya 

hubungan solidaritas sosial dan kerjasama antar individu dalam masyarakat. 

Prinsip ini menggarisbawahi nilai-nilai kemanusiaan yang berfokus pada 

saling membantu, berbagi risiko, dan memastikan kepentingan bersama 

terlindungi dalam setiap transaksi.126 Dalam konteks akad musyārakah 

mutanāqiṣah, prinsip persaudaraan tercermin dalam hubungan saling 

menguntungkan antara bank dan nasabah yang berkomitmen bersama untuk 

mencapai tujuan yang sesuai dengan syariah yaitu memperoleh rumah yang 

halal dan terjangkau. Melalui penerapan prinsip ini, bank dan nasabah tidak 

hanya berfokus pada kepentingan masing-masing tetapi juga bekerja sama 

untuk memastikan kesejahteraan bersama, menciptakan rasa saling peduli 

dalam transaksi tersebut. 

 

 
Islamic Finance in Europe, h. 228. 

126 Lilis Suryani, ‘Solidarity and Cooperation in Islamic Economics’, Islamic Economic 
Studies Journal, 11.2 (2013), h. 39-40. 
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Prinsip persaudaraan juga mendorong adanya kerjasama dan 

kesepakatan mutual antara pihak bank dan nasabah dalam menghadapi 

tantangan yang muncul selama masa pembiayaan.127 Dalam akad musyārakah 

mutanāqiṣah, kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan 

proporsi yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, pengaturan mengenai 

jaminan hak tanggungan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip 

yang saling menguntungkan di mana nasabah dan bank memiliki tanggung 

jawab yang setara terhadap jaminan tersebut. Jika nasabah mengalami 

kesulitan dalam pembayaran, maka bank harus memberikan dukungan yang 

bersifat kemanusiaan tanpa mengeksploitasi posisi mereka. Ini mencerminkan 

hubungan yang lebih manusiawi dan saling mendukung, yang sejalan dengan 

ajaran Islam tentang pentingnya persaudaraan. 

E. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 Lilis Suryani, ‘Solidarity and Cooperation in Islamic Economics’, h. 40-41. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan, penelitian ini 

berfokus pada hubungan antara beberapa konsep utama yaitu Jaminan, Hak 

Tanggungan, Prinsip Ekonomi Islam, dan Produk MMQ (KPR Hijrah).  

Jaminan dan Hak Tanggungan merupakan elemen fundamental dalam 

pembiayaan yang dijelaskan dalam konteks Produk MMQ (Musyarakah 

Mutanaqisah/Partnership Diminishing), sebuah produk keuangan syariah yang 

diimplementasikan dalam KPR Hijrah. Prinsip Ekonomi Islam di dalam 

penelitian ini menjadi landasan teoretis untuk mengevaluasi dan menganalisis 

produk tersebut, terutama dalam memastikan kesesuaian produk dengan 

prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, keamanan, kemakmuran, 

dan persaudaraan. 

Kerangka ini mengilustrasikan bagaimana Hak Tanggungan sebagai 

instrumen legal untuk menjamin pelunasan utang dalam konteks keuangan 

syariah harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam sehingga 

menciptakan produk yang tidak hanya legal tetapi juga etis menurut standar 

syariah. Integrasi ini kemudian diaplikasikan dalam produk Musyarakah 

Mutanaqisah yang ditawarkan dalam bentuk KPR Hijrah.  

Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana 

instrumen jaminan tradisional dapat diadaptasi dalam kerangka syariah dan 

bagaimana ini berdampak pada keberlanjutan dan daya tarik produk keuangan 

syariah seperti KPR Hijrah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Secara umum, terdapat berbagai versi dan variasi terkait unsur-unsur 

etika dalam penulisan karya ilmiah. Penerapan unsur-unsur ini biasanya 

disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di lingkungan akademik tertentu. 

Meskipun demikian, unsur-unsur yang disebutkan berikut umumnya dianggap 

berlaku secara luas dalam penulisan karya tulis ilmiah:1 

1. Memelihara Kejujuran 

Mempertahankan kejujuran berarti memastikan bahwa tulisan yang 

disajikan adalah karya asli penulis, bukan milik orang lain. Penulis karya tulis 

ilmiah harus dengan jujur membedakan antara pendapat pribadi dan 

pendapat orang lain yang dikutip. Setiap kutipan dari pihak lain harus diakui 

dan diberikan penghargaan dengan mencantumkan sumbernya. Dengan cara 

ini, setiap mahasiswa dapat menjaga integritas dan kejujuran akademiknya. 

2. Menunjukkan Sikap Rendah Hati (Tawāḍu‘) 

Karya tulis ilmiah sebaiknya tidak menggunakan kata-kata atau istilah 

asing secara berlebihan, terutama jika penggunaannya tidak relevan atau 

hanya untuk menunjukkan kemampuan penulis dalam bahasa asing tersebut. 

Penggunaan istilah asing umumnya diperlukan apabila tidak ada padanan 

yang tepat dalam bahasa Indonesia atau jika terjemahannya kurang sesuai.  

Demikian pula, pengutipan dan rujukan silang (cross reference), baik 

dalam catatan kaki maupun daftar pustaka sebaiknya hanya mencantumkan 

 
1 Muljono Damopolii, Dkk. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Risalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian), Cet. 2 (Gowa: Alauddin University Press, 
2023), h. 2-3. 
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literatur yang relevan dengan topik karya ilmiah. Hal ini untuk menghindari 

kesan bahwa literatur tersebut hanya digunakan untuk menunjukkan 

kekayaan referensi dan penguasaan bahasa asing penulis. 

3. Bertanggung Jawab 

Setiap peneliti wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap informasi 

dan analisis yang disampaikan serta tidak menyalahkan pihak lain atas 

kesalahan yang ada dalam karya tulis tersebut. 

4. Bersikap Terbuka 

Bersikap terbuka dalam konteks ini berarti memberikan kesempatan 

kepada pihak lain untuk memverifikasi kebenaran data dan fakta yang 

disajikan dalam karya tulis ilmiah tersebut. 

5. Bersikap Cermat 

Peneliti harus menjaga integritasnya dengan selalu berhati-hati dalam 

menyajikan data, pernyataan, penulisan nama orang, nama tempat, ejaan, dan 

sebagainya. Kelalaian dan ketidakpedulian dalam memeriksa kembali data 

yang disajikan mencerminkan rendahnya etika dan tradisi ilmiah peneliti 

tersebut. 

6. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian 

Salah satu faktor yang mendukung sikap objektif dalam menyampaikan 

argumentasi adalah pemahaman yang baik mengenai aturan-aturan berpikir 

yang benar, yang dikenal dengan logika. Pemahaman dalam bidang ini 

membantu seseorang untuk menghindari prosedur dan cara berpikir yang 

keliru (logical fallacies). 
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7. Respek Mengutip (Sitasi) Karya Ilmiah Dosen 

Pembimbing/Penguji 

Mahasiswa diwajibkan untuk mengutip karya tulis ilmiah dari para 

dosen khususnya dosen pembimbing atau penguji, baik berupa buku, artikel 

jurnal/majalah ilmiah, hasil penelitian, maupun prosiding yang memiliki 

kualitas yang baik dan relevan dengan tema risalah, skripsi, tesis, atau disertasi 

yang sedang dikerjakan. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field 

research) dengan menerapkan prosedur penelitian deskriptif. Metode 

deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan atau peristiwa tanpa mencari atau menjelaskan hubungan tanpa 

menguji hipotesis atau membuat prediksi. Fokus utama metode ini terletak 

pada pengamatan dan suasana ilmiah di lingkungan alamiah (naturalis 

setting).2 

 Tujuan dari penelitian deskriptif menurut Jalaludin Rahmat adalah 

untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan 

gejala yang ada. Tujuan tersebut juga mencakup identifikasi masalah atau 

pemeriksaan kondisi serta praktik-praktik yang sedang berlaku. Melalui 

penelitian ini dilakukan perbandingan atau evaluasi serta ditentukan tindakan 

yang diambil oleh orang lain dalam menghadapi masalah serupa guna belajar 

dari pengalaman mereka.3 Tujuan selanjutnya dari penelitian deskriptif adalah 

 
2 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, Cet. VI (Bandung: Rosdakarya 

Offset, 2008), h. 24. 
3 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, h. 25. 
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menetapkan rencana dan keputusan yang dapat diimplementasikan pada 

masa yang akan datang. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran yang 

konkret mengenai berbagai permasalahan dan memiliki potensi untuk 

memberikan solusi terhadap temuan penelitian.  

2.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah lokasi yang dipilih sebagai daerah atau wilayah 

di mana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di  PT. 

Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang bertempat di Jl. Dr. Ratulangi No.79, 

Kelurahan Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 

90132. Kantor ini merupakan yang terluas di Makassar dan menjadi pusat 

komando Bank Muamalat Indonesia di kota tersebut. Penetapan lokasi 

tersebut dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa lokasi 

tersebut strategis untuk mengaplikasikan hasil penelitian terkait dengan 

permasalahan dan judul yang diangkat oleh peneliti.  

 Pemilihan Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar sebagai lokasi 

studi dalam penelitian ini dapat dianggap sangat relevan dan bermakna. Lokasi 

ini menjadi representatif dalam memberikan gambaran konkret mengenai 

implementasi Akad Musyārakah Mutanāqiṣah, serta penerapan objek syirkah 

sebagai jaminan hak tanggungan dalam konteks pembiayaan perumahan. 

 Melibatkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar sebagai lokasi 

studi memberikan keunggulan dalam mengakses informasi dan data langsung 

terkait praktik Akad Musyārakah Mutanāqiṣah di lapangan. Dalam konteks 

pembiayaan perumahan, studi ini dapat menggali pengalaman nyata yang 

dapat menjadi acuan bagi industri keuangan syariah secara umum. 

 Langkah-langkah implementasi Akad Musyārakah Mutanāqiṣah dan 

pemanfaatan objek syirkah sebagai jaminan hak tanggungan dapat diamati 
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secara langsung dari praktik yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Makassar. Ini menciptakan kesempatan untuk mendokumentasikan 

dan menganalisis proses pelaksanaannya, termasuk aspek-aspek hukum, 

ekonomi, dan operasional yang terlibat. 

 Selain itu, pemilihan lokasi studi ini dapat memberikan wawasan lebih 

dalam terkait tantangan dan keberhasilan yang mungkin dihadapi dalam 

implementasi Akad Musyārakah Mutanāqiṣah. Informasi ini dapat 

memberikan kontribusi berharga dalam merumuskan rekomendasi dan 

panduan praktis bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang berencana 

mengadopsi atau meningkatkan penerapan Akad Musyārakah Mutanāqiṣah. 

 Pemilihan Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dengan 

demikian sebagai lokasi studi tidak hanya memberikan gambaran konkret dan 

kontekstual mengenai implementasi Akad Musyārakah Mutanāqiṣah, tetapi 

juga memungkinkan penelitian ini untuk memberikan kontribusi yang lebih 

substansial terhadap pemahaman dan pengembangan praktik pembiayaan 

perumahan berbasis syariah di Indonesia. 

C. Pendekatan Penelitian 

1.  Kualitatif  

 Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk memahami fenomena sosial atau psikologis dengan cara 

menggali dan menganalisis data yang bersifat deskriptif dan non-numerik. 

Pendekatan ini berfokus pada makna, pengalaman, dan persepsi individu atau 

kelompok dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini tidak berusaha 

untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan antar variabel seperti dalam 

penelitian kuantitatif, melainkan untuk mengeksplorasi dan memahami 
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konteks serta pengalaman subjektif secara mendalam.4  

Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman menyeluruh terhadap 

fenomena dengan melihat interaksi antara berbagai faktor dan konteksnya, 

bukan memecahnya menjadi variabel terpisah. Data yang dikumpulkan 

bersifat deskriptif seperti wawancara, observasi, dan dokumen yang kemudian 

dianalisis untuk menemukan tema atau makna yang mendalam. Pendekatan 

ini menekankan subjektivitas dan konteks, berusaha memahami makna yang 

diberikan individu terhadap pengalaman mereka dalam konteks sosial, 

budaya, atau historis. 5  

Bersifat induktif, penelitian kualitatif mengumpulkan data terlebih 

dahulu lalu menemukan pola atau teori yang muncul. Prosesnya fleksibel dan 

dinamis dengan peneliti dapat menyesuaikan metode sesuai dengan temuan 

yang berkembang. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami 

pengalaman dan perspektif individu atau kelompok dari sudut pandang 

mereka.6 

Adapun alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 Eksplorasi Mendalam 

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi 

pengalaman manusia secara mendalam dengan memfokuskan pada konsep, 

peristiwa, dan fenomena yang dialami individu. Hal tersebut akan membuat 

peneliti dapat memahami esensi dari pengalaman subjektif mereka dengan 

 
4 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek, Cet. IV (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2016), h. 78. 
5 Julia Brannen, Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research (New York: 

Ashgate Publishing, 2017), h. 13. 
6 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), h. 62. 
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lebih baik. 

 Menggali Makna dan Penafsiran Individu 

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna 

dan penafsiran individu terhadap pengalaman hidup mereka.7 Hal ini 

membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan nuansa yang 

tidak dapat diperoleh melalui pendekatan penelitian lainnya. 

 Pentingnya Kesadaran Subjektif 

Sangat penting untuk memahami dan menghargai kesadaran subjektif 

individu terutama dalam penelitian lapangan (field research). Pendekatan 

kualitatif menempatkan kesadaran ini sebagai pusat perhatian sehingga 

memungkinkan peneliti untuk menangkap perspektif yang unik dan beragam 

dari partisipan.8 

 Interpretasi Prinsip Syariah 

Pendekatan kualitatif akan mempermudah untuk menganalisis 

sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas yang 

berkaitan dengan konsep jaminan dan kemitraan dalam Islam. Hal ini akan 

membantu peneliti dalam mengevaluasi kesesuaian praktik di Bank Muamalat 

Indonesia dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk memberikan dasar 

yang kuat sebagai bahan analisis. 

D. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:9 

 
7 Julia Brannen, Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research, h. 14. 
8 Julia Brannen, Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research, h. 15. 
9 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 170. 
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1. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang 

diperoleh secara langsung dari para informan di lapangan sesuai dengan fokus 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian 

ini mencakup semua informasi yang diperoleh di lapangan termasuk data, 

dokumen, dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memahami 

masalah yang diteliti. Data primer ini dikumpulkan secara langsung di 

lapangan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik 

penelitian. 

2.  Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan 

data secara langsung kepada pengumpul data. Data tersebut dapat diperoleh 

melalui dokumen atau informasi yang disampaikan oleh orang lain. 

 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data teoretis yang diperoleh 

melalui studi pustaka yang mencakup dokumen-dokumen kepustakaan, kajian 

teori, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. 

 Proses analisis melibatkan perbandingan data yang diperoleh baik dari 

sumber data primer maupun sumber data sekunder. Meskipun kedua sumber 

data tersebut dievaluasi, analisis lebih menekankan pada substansi data 

primer untuk memastikan keutuhan dan keaslian informasi yang berasal 

langsung dari lapangan.10 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Data merupakan informasi yang krusial bagi para peneliti dalam 

 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. XIX (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 137. 
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mencapai sasaran penelitian, memberikan jawaban terhadap pertanyaan, 

menguji hipotesis, dan meraih tujuan-tujuan lainnya. Hal tersebut 

menyebabkan keberadaan data dan kualitasnya menjadi sangat signifikan 

dalam konteks penelitian. Pengumpulan data menjadi suatu metode yang 

esensial dalam memperoleh sebuah informasi. 

 Silalahi Ulber berpendapat bahwa pengumpulan data merupakan suatu 

proses yang melibatkan perolehan data empiris dari responden menggunakan 

metode tertentu. Dapat dipahami dari definisi tersebut bahwa proses 

pengumpulan data adalah langkah untuk menghimpun berbagai informasi 

yang nantinya akan menjadi bahan penelitian.11 

1. Observasi Partisipan 

 Peneliti dalam proses observasi ini melakukan pemantauan terhadap 

peristiwa, kejadian, pose, dan hal serupa, yang kemudian dicatat dalam daftar 

observasi yang telah disiapkan.12 Peneliti melakukan pengamatan langsung 

dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya kemudian 

melakukan pengecekan dengan mencocokkan peristiwa yang diamati dengan 

data observasi yang ada. 

2. Wawancara Terstruktur 

 Wawancara terstruktur merujuk pada jenis wawancara yang 

melibatkan penggunaan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya.13Peneliti diharuskan untuk menyampaikan pertanyaan dengan 

urutan yang seragam kepada semua responden sehingga memunculkan 

tanggapan yang konsisten dan menghindari kesulitan dalam pengolahan data 

 
11 Silalahi Ulber, Metode Penelitian Sosial (Bandung: (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2009), h. 280. 
12 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), h. 149. 
13 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, h. 171. 
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akibat adanya interpretasi yang beragam.  

 Wawancara terstruktur dirancang mirip dengan kuesioner namun 

perbedaannya terletak pada penggunaan pertanyaan lisan yang diajukan oleh 

seorang pewawancara yang kemudian merekam jawaban responden, bukan 

pertanyaan tertulis. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti ketika ia 

memiliki pemahaman yang jelas dan rinci terkait informasi yang dibutuhkan. 

Peneliti juga telah menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya yang akan 

diajukan kepada responden.14 

Tabel 3.1 
Daftar Informan Penelitian 

No. Nama  Pekerjaan 

1. Nurman Prayudi Relationship Manager SME Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) Cabang 

Makassar 

2. Dr. Idris Parakkasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

3. Dr. Sri Wulandari  Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) 

4. Dr. Abdurrifai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) 

5. Andi Rustam Developer Perumahan Syariah 

6. Haeril Anwar  Wiraswasta, Nasabah Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) Cabang Makassar  

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.15 Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mendapatkan 

 
14 Silalahi Ulber, Metode Penelitian Sosial, h. 313. 
15 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h. 30. 
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data secara langsung dari lokasi penelitian yang mencakup buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, 

serta data lainnya yang relevan dengan penelitian.16  

4. Tinjauan Literatur 

 Peneliti melakukan kegiatan membaca dan membandingkan penelitian 

dengan buku-buku yang dapat memberikan kontribusi pada penelitian untuk 

mendapatkan data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai salah 

satu komponen dalam teknik pengumpulan data.17 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen merupakan langkah krusial dalam prosedur suatu 

penelitian. Fungsinya adalah sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan.18 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri, yang mengevaluasi sejauh mana pemahamannya tentang metode 

kualitatif, penguasaan teori, dan wawasan mengenai bidang yang diteliti, serta 

kesiapan dan persiapan memasuki lapangan.19 Artinya, peneliti bertanggung 

jawab untuk mengumpulkan data, menyajikan data, mereduksi data, 

memaknai data, dan mengumpulkan hasil penelitian. 

 Human instrument berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

analisis data, menafsirkan data, dan menyusun kesimpulan dari keseluruhan 

 
16 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, h. 31. 
17 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif 

(Jakarta: Gaung persada press, 2009), h. 217. 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 237. 
19 E. J. Merriam, dan Tisdell S. B., Qualitative Research: A Guide to Design and 

Implementation, Cet. IV (San Francisco, CA: Jossey-Bass., 2015), h. 86. 
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proses penelitian.20 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti meliputi instrumen pokok dan 

instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti itu sendiri, sementara 

instrumen penunjang termasuk pedoman observasi dan pedoman 

wawancara.21 Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup lembar observasi, pedoman wawancara, alat perekam (recorder), 

dan catatan lapangan (field notes). 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengolahan data memegang peranan yang sangat krusial dalam metode 

ilmia. Hal tersebut dikarenakan melalui proses ini data dapat diinterpretasikan 

dan diberikan signifikansi yang bermanfaat untuk mengatasi permasalahan 

dalam penelitian.22Analisis data merupakan metode untuk mengubah data 

menjadi informasi sehingga ciri khas data tersebut dapat dipahami dan 

bermanfaat dalam mencari solusi untuk masalah yang diangkat dalam konteks 

penelitian. Data penelitian akan diolah melalui analisis deskriptif kualitatif 

yang berasal dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi.23 Berikut 

beberapa macam teknik analisis data:24 

1. Pengumpulan Data 

 Peneliti mencatat semua informasi secara objektif dan sesuai dengan 

fakta yang ditemukan selama wawancara di lapangan. 

 
20 R. K. Yin, Qualitative Research from Start to Finish, Cet. II (New York: The Guilford 

Press, 2016), h. 94. 
21 Żuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press, 

2021), h. 223. 
22 Suryabrata dan Sumadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 32. 
23 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), h. 

69. 
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 247-252. 
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2. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih elemen-elemen 

kunci kemudian memusatkan perhatian pada aspek yang signifikan untuk 

menemukan tema dan pola. Data yang telah direduksi melalui langkah ini 

memberikan gambaran yang lebih terfokus serta memudahkan peneliti dalam 

proses pengumpulan data. 

3. Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan bentuk pemaparan data setelah melalui 

proses reduksi. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan format lainnya. Penyajian data 

membuat data dapat dipahami dengan lebih mudah sehingga memungkinkan 

perencanaan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah 

diperoleh. 

4. Penarikan Kesimpulan  

 Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat 

berubah jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya selama tahap 

pengumpulan data. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

 Penelitian ilmiah adalah sebuah penelitian yang mengikuti prosedur 

ilmiah. Hal tersebut membuat kesimpulan yang dihasilkan dapat dianggap 

benar-benar objektif dan tepat. Meningkatkan ketelitian melalui pengamatan 

yang lebih cermat dan berkesinambungan dilakukan untuk menguji keabsahan 

data yang diperoleh dan mengukur validitas hasil penelitian.25 

 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 272. 
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 Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan yang melibatkan pemanfaatan 

elemen di luar data untuk tujuan pengecekan atau sebagai pembanding data.26 

Penelitian ini hanya menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu:27  

1. Triangulasi Sumber Data 

 Triangulasi dengan sumber data melibatkan pengumpulan informasi 

dari berbagai sumber. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan 

pengecekan data melalui metode cek (check), cek ulang (recheck), dan cek 

silang (cross-check) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. 

2. Triangulasi Teori 

 Triangulasi teori adalah metode yang digunakan untuk 

membandingkan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Metode ini 

digunakan untuk menguji keabsahan data dengan melibatkan lebih dari satu 

perspektif dalam menghadapi dan membahas permasalahan-permasalahan 

yang diteliti.

 
26 Żuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press, 

2021), h. 157. 
27 Żuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, h. 158. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Didirikan pada tahun 1991, PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah 

bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.1  

Akta Pendirian perusahaan dibuat pada tanggal 1 November pada Tahun 1991 

di Jakarta yang disaksikan oleh Notaris Yudo Paripurno, SH. Surat Keputusan 

No. C2-2413.HT.01.01/1992 oleh Menteri Kehakiman RI telah disetujui pada 

tanggal 21 Maret 1992. Didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat 

pada 30 Maret Tahun 1992 dengan menggunakan No. 970/1992, dan secara 

resmi dipublikasikan di Berita Negara RI No. 34 pada tanggal 28 April 1992 

tambahan No. 1919A.2 

Bank Muamalat terus berkembang. Pada tahun 2003, ia menjadi bank 

pertama yang ada di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi 

Muḍarabah; Tahun 2004, ia menawarkan tabungan instan pada produk Shar-e 

pertama; dan pada tahun 2005, ia meluncurkan layanan e-channel seperti 

internet banking, mobile banking, ATM, kemudian membawa Bank Indonesia 

mendapatkan penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia.3 

Rebranding logo BMI bertujuan untuk memperkuat citra Bank sebagai 

Bank Syariah yang modern, profesional, dan kontemporer. Selain itu, BMI 

mencapai banyak pencapaian dan prestasi baik secara nasional maupun 

internasional. Sebagai upaya pemberian layanan optimal bagi pelanggan, 

 
1 Magfira Syarif, dkk. ‘“Factors Influencing Bank Muamalat ’s Profitability With Non- 

Performing Financing as Moderators”’, 06.01 (2023), h. 22–31. 
2PT Bank Muamalat Tbk, ‘Tentang Muamalat’, 2016 

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi> [Diakses 13 Oktober 2024]. 
3 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Memperkuat Kapabilitas Dan Sinergi Untuk 

Mendorong Ekspansi Bisnis (Jakarta Selatan, 2022). 
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beberapa afiliasi dan asosiasi BMI melakukan kerja sama. Seperti Al-Ijarah 

Indonesia Finance (ALIF), yang kemudian memberikan pelayanan berupa 

pembiayaan syariah; Penyediaan dana pension oleh DPLK Muamalat; Institut 

Muamalat, yang menyebarkan edukasi mengenai ekonomi syariah; dan 

Baitulmaal Muamalat, yang memberikan dana sosial. 

Sepanjang tahun 2023, Bank Muamalat terus mempercepat 

pertumbuhan yang telah dimulai pada tahun sebelumnya dengan 

mempercepat pertumbuhan bisnis yang sehat dan meningkatkan 

produktivitas. Dengan menerapkan strategi pengembalian fokus bisnis, 

perhatian terkonsentrasi pada segmen ritel, terutama layanan perbankan 

konsumer untuk nasabah individu, melalui segmen perbankan perusahaan 

(ekosistem haji, institusi Islam dan Syariah) sebagai pintu masuk. Selain itu, 

layanan perbankan konsumer didukung oleh pengembangan digital banking 

untuk meningkatkan keterikatan nasabah individu dengan Bank Muamalat. 

Untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan di 

masa mendatang, berbagai inisiatif strategis tersebut mencerminkan upaya 

Bank Muamalat untuk membuka cakrawala pertumbuhan baru.4 

Indonesia telah berkomitmen untuk membantu dalam pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development 

Goals (SDGs). Untuk mendukung pemerintah Indonesia, Bank Muamalat 

Indonesia turut berpartisipasi dalam pembentukan tujuan keberlanjutan. 

Untuk mencapai tujuan keberlanjutan, BMI mengembangkan keterampilan 

SDM yang berkaitan dengan keberlanjutan dan sinergi antara kebijakan dan 

prosedur kerja, dan pembuatan barang dan jasa yang sesuai dengan tujuan 

 
4 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Creating New Growth Landscape for Sustainable 

Profitability (Jakarta Selatan, 2023). 
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keberlanjutan. Bank juga berusaha lebih efisien dalam penggunaan energi, 

menekan efek rumah kaca dan peningkatan efisiensi penggunaan air untuk 

mencapai perbaikan lingkungan.5  

Bank Muamalat Indonesia telah mengadopsi prinsip keuangan 

berkelanjutan yakni turut menjadi "First Movers on Sustainable Banking" 

dalam menyediakan pembiayaan, menjalankan bisnis, dan menyediakan 

layanan kepada pelanggan. BMI menyadari bahwa komitmen dan kebijakan 

pembiayaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan 

menguntungkan masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan 

keberlanjutan.6  

Laporan Tahunan disajikan secara terpisah dari Laporan 

Keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan berisi penjelasan tentang strategi 

keberlanjutan, ringkasan aspek keberlanjutan, profil emiten atau perusahaan, 

dan informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.7 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) menyediakan layanan kepada lebih 

dari 2,5 juta nasabah melalui 275 cabang yang tersebar di 33 provinsi di 

seluruh Indonesia. Untuk mendukung jangkauan layanan, BMI juga bekerja 

sama dengan lebih dari 4.000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 

memiliki 32.000 ATM, dan bekerja sama dengan 95.000 merchant yang 

menerima pembayaran menggunakan kartu debet BMI.  

Selain itu BMI juga mencatat prestasi sebagai satu-satunya bank syariah 

di Indonesia yang telah membuka cabang di luar negeri. Cabang BMI tersebut 

 
5 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Laporan Keberlanjutan: Creating New Growth 

Landscape for Sustainable Profitability (Jakarta Selatan, 2023). 
6 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Laporan Keberlanjutan: Creating New Growth 

Landscape for Sustainable Profitability. 
7 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Creating New Growth Landscape for Sustainable 

Profitability. 
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berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk memudahkan nasabah di Malaysia, 

BMI menjalin kerjasama dengan Malaysia Electronic Payment System (MEPS), 

sehingga layanan BMI dapat diakses melalui lebih dari 2.000 ATM di Malaysia.  

Sebagai bank yang menjadi pionir dalam perbankan syariah, Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) memiliki komitmen kuat untuk menyajikan 

layanan perbankan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga 

kompetitif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh 

Indonesia, termasuk daerah terpencil. Komitmen ini telah diakui dan 

diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan 

internasional, serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 penghargaan 

prestisius yang diterima oleh BMI dalam lima tahun terakhir.  

Beberapa penghargaan yang telah diterima antara lain sebagai "Best 

Islamic Bank in Indonesia 2009" oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), 

"Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009" oleh Global Finance (New 

York), serta "The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009" oleh Alpha 

South East Asia (Hong Kong). 

BMI terus berusaha untuk memberikan layanan perbankan yang 

berkualitas dan inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta tetap 

menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Visi Bank Muamalat ialah: 

“Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, 

dikagumi di pasar rasional”. Adapun misinya ialah: Menjadi Role Model 

Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat 

kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif 

untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.8 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor cabang dari BMI di Makassar yakni 

 
8 PT Bank Muamalat Tbk. ‘Tentang Muamalat' (Diakses 13 Oktober 2024) . 
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Bank Muamalat KCU (Kantor Cabang Utama Makassar yang berlokasi di Jl. DR. 

Ratulangi No.12, Mangkura, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan). 

B. Uji Keabsahan Data 

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

sah, valid, dan dapat dipercaya maka dilakukan uji keabsahan data dengan 

menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi data dan triangulasi 

teori. Berikut adalah penjelasan dan proses uji keabsahan data secara rinci: 

1. Triangulasi Data 

Triangulasi data adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan 

validitas hasil penelitian dengan cara membandingkan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber atau informan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk 

memeriksa konsistensi dan kredibilitas temuan dari berbagai perspektif. Pada 

penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil 

wawancara dari lima kelompok informan yang relevan, yaitu: 

a. Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga yang menerapkan akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah dan jaminan hak tanggungan. 

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bank syariah mematuhi 

prinsip-prinsip syariah. 

c. Notaris yang berperan dalam memproses dokumen hak tanggungan 

sesuai dengan ketentuan hukum. 

d. Nasabah Bank Muamalat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam 

akad dan penerapan jaminan hak tanggungan. 

e. Developer sebagai pihak yang bekerja sama dengan bank dalam proses 
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pembiayaan properti dengan akad MMQ. 

Proses triangulasi data ditempuh dengan beberapa langkah sebagai 

berikut: 

 Pengumpulan Data 

Data wawancara dikumpulkan dari kelima kelompok informan yang 

berbeda, masing-masing memberikan perspektif mengenai implementasi 

jaminan hak tanggungan dalam akad musyārakah mutanāqiṣah.  

Pihak bank memberikan informasi tentang prosedur operasional dan 

penerapan jaminan. Dewan Pengawas Syariah memberikan perspektif dari sisi 

pengawasan syariah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Notaris 

menjelaskan proses hukum terkait pembuatan hak tanggungan dan 

keabsahannya. Nasabah memberi masukan tentang pengalaman mereka 

dalam proses pembiayaan dan penerapan jaminan hak tanggungan. Developer 

menjelaskan kerjasama dengan bank dalam menyediakan properti yang 

dijamin. 

 Penyandingan Data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah membandingkan 

hasil wawancara yang diperoleh dari setiap sumber. Tujuan utama dari proses 

ini adalah untuk melihat apakah ada konsistensi antara apa yang dijelaskan 

oleh masing-masing pihak mengenai penerapan jaminan hak tanggungan. 

 Pengecekan Konsistensi dan Validitas 

Konsistensi antar sumber diuji dengan melihat apakah pernyataan dari 

satu informan mendukung atau selaras dengan yang lainnya. Misalnya jika 

pihak Bank Muamalat dan Dewan Pengawas Syariah sepakat bahwa jaminan 

hak tanggungan adalah langkah perlindungan bagi bank dan nasabah, ini 

menunjukkan kesesuaian dan konsistensi antara kedua pihak yang terlibat 
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langsung dalam proses tersebut. Nasabah dan notaris juga harus memberikan 

penjelasan yang konsisten mengenai proses hukum dan administrasi dalam 

pemasangan jaminan hak tanggungan, yang harus sesuai dengan standar 

hukum positif dan prinsip syariah. 

 Verifikasi Data 

Setelah perbandingan dan pengecekan konsistensi, data yang saling 

mendukung dari berbagai sumber dianggap valid. Jika ada perbedaan, langkah 

selanjutnya adalah klarifikasi lebih lanjut kepada informan atau dengan 

merujuk pada dokumen atau regulasi yang relevan untuk memverifikasi 

kesahihan informasi yang diperoleh. 

2. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori merupakan teknik yang digunakan untuk menguji 

keabsahan data dengan membandingkan temuan empiris yang diperoleh dari 

wawancara dengan teori atau literatur yang sudah ada. Dalam konteks 

penelitian ini, triangulasi teori dilakukan dengan merujuk pada teori-teori 

hukum dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengatur penerapan jaminan 

hak tanggungan dalam akad musyārakah mutanāqiṣah. 

 Proses triangulasi data ditempuh dengan beberapa langkah sebagai 

berikut: 

 Pengumpulan Teori yang Relevan 

Sebagai langkah pertama, teori-teori yang relevan mengenai hak 

tanggungan, prinsip ekonomi Islam, dan akad musyārakah mutanāqiṣah 

dikumpulkan. Beberapa referensi penting antara lain: 

1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) yang 

mengatur hak tanggungan dalam sistem hukum Indonesia. 
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2) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengenai produk-

produk perbankan syariah, termasuk musyārakah mutanāqiṣah. 

3) Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keamanan, 

kemakmuran, amanah, dan persaudaraan yang mengatur transaksi dan 

hubungan ekonomi dalam Islam. 

 Membandingkan Temuan Empiris dengan Teori 

Temuan dari wawancara dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum 

yang ada dalam teori. Misalnya, pernyataan dari Bank Muamalat dan Dewan 

Pengawas Syariah tentang jaminan hak tanggungan yang diterapkan untuk 

melindungi kepentingan kedua belah pihak akan dibandingkan dengan Fatwa 

DSN-MUI yang mengatur prinsip-prinsip syariah terkait jaminan dan 

pembiayaan syariah. Contoh lain, Undang-Undang Hak Tanggungan juga 

dibandingkan dengan prosedur yang dilakukan oleh notaris untuk 

memastikan bahwa pemasangan hak tanggungan sesuai dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

 Verifikasi Teori dengan Data Empiris 

Data wawancara yang menunjukkan bahwa jaminan hak tanggungan 

dipasang dengan prosedur hukum yang sah dan tidak ada pelanggaran 

terhadap prinsip syariah diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan teori 

yang ada. Misalnya, penerapan prinsip keadilan dalam pembagian porsi 

kepemilikan dan risiko yang seimbang antara bank dan nasabah yang sejalan 

dengan prinsip syariah dan hukum positif. 

 Penyusunan Kesimpulan 

Jika temuan dari wawancara konsisten dengan teori yang ada, maka 

data dianggap sah dan valid. Sebaliknya, jika ada perbedaan maka klarifikasi 
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lebih lanjut dilakukan baik dengan merujuk pada literatur hukum maupun 

dengan mendalami lebih jauh pernyataan informan untuk memastikan 

kesesuaian dan keabsahan data. 

C. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Jaminan Hak Tanggungan dalam Akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah 

Jaminan hak tanggungan memainkan peran penting dalam menjaga 

kepastian hukum dan perlindungan bagi bank dalam akad musyārakah 

mutanāqiṣah (MMQ) di Bank Muamalat Indonesia. Meskipun akad ini berfokus 

pada kepemilikan bersama antara bank dan nasabah akan tetapi jaminan hak 

tanggungan diterapkan untuk memastikan bahwa jika terjadi wanprestasi, 

bank tetap memiliki perlindungan hukum. Berikut ini adalah tahapan 

implementasi jaminan hak tanggungan dalam akad MMQ: 

 Penandatanganan Akad Musyārakah Mutanāqiṣah 

Tahap pertama dalam pelaksanaan jaminan hak tanggungan dimulai 

dengan penandatanganan akad MMQ antara bank dan nasabah. Akad ini 

mengatur bahwa properti yang dibeli akan dimiliki secara bersama oleh kedua 

belah pihak, dengan nasabah mencicil porsi kepemilikan bank secara 

bertahap. Nasabah memiliki hak untuk tinggal di properti tersebut dan 

membayar sewa kepada bank berdasarkan porsi kepemilikan. Sesuai 

wawancara dengan pihak Bank Muamalat, dijelaskan bahwa: 

"Proses akad Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ) di Bank Muamalat punya 
dua jenis: pertama, buat pembelian rumah baru, dan kedua buat 
refinancing aset yang udah ada...." (Bank Muamalat).9 

 
9 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
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Penting untuk diketahui bahwa pada tahap ini semua perjanjian dan 

ketentuan hukum yang mengatur akad MMQ ini dibuat dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Porsi kepemilikan bank dan 

nasabah diatur secara transparan sejak awal sehingga dapat memberikan 

pemahaman yang jelas tentang bagaimana properti akan dialihkan kepada 

nasabah. 

 Pemasangan Jaminan Hak Tanggungan 

Setelah akad MMQ ditandatangani, proses pemasangan jaminan hak 

tanggungan dimulai. Meskipun rumah masih menjadi milik bersama antara 

bank dan nasabah, jaminan hak tanggungan tetap dipasang atas nama 

nasabah. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi bank dan 

memastikan bahwa properti tersebut dapat dieksekusi jika terjadi 

wanprestasi. Notaris memiliki peran penting dalam proses ini, dengan 

menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 

"Proses pembuatan hak tanggungan melibatkan beberapa dokumen, 
termasuk akta jual beli, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
(SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan sertifikat hak 
tanggungan...."10 

Jaminan hak tanggungan bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi bank dan memastikan bahwa jika terjadi sengketa, bank memiliki 

hak untuk mengeksekusi properti yang menjadi objek jaminan. 

 Pembayaran Cicilan dan Pengalihan Kepemilikan 

Tahap ini adalah inti dari akad MMQ dikarenakan pada tahap ini 

nasabah membayar cicilan bulanan kepada bank yang terdiri dari pembayaran 

 
10 Sri Wulandari, wawancara, Notaris dan PPAT, 8 Oktober 2024. 
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bagi hasil dan sewa atas porsi kepemilikan bank. Setiap kali nasabah 

membayar cicilan, porsi kepemilikan bank secara bertahap berkurang, 

sementara porsi kepemilikan nasabah meningkat. Ketika semua cicilan selesai, 

properti tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Dalam wawancara 

dengan Bank Muamalat, disebutkan: 

"Nasabah bayar sewa tiap bulan sesuai dengan porsi kepemilikan bank. 
Begitu masa cicilan selesai, kepemilikan penuh rumah bakal pindah 
sepenuhnya ke nasabah...." (Bank Muamalat). 

Proses ini menunjukkan transparansi dan keadilan dalam pengalihan 

kepemilikan, di mana kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban 

mereka dengan jelas. 

 Penyelesaian Wanprestasi 

Dalam akad Musya rakah Mutana qis ah (MMQ), salah satu tantangan 

utama adalah status milik bersama antara bank dan nasabah. Masalah muncul 

ketika terjadi wanprestasi atau kegagalan nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya. 

Pada tahap ini, upaya penyelesaian yang diambil harus 

mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan kedua belah pihak. 

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank Muamalat cabang Makassar, 

upaya penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh bank mencakup 

beberapa langkah penting sebagai berikut: 

1) Musyawarah 

Jika nasabah tidak dapat melunasi cicilan sesuai dengan perjanjian, 

penyelesaian masalah wanprestasi dilakukan melalui musyawarah. Bank akan 

berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil, termasuk 

melalui penawaran restrukturisasi cicilan atau penjualan sukarela. 

Penyelesaian melalui musyawarah adalah langkah awal yang selalu 
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diupayakan oleh bank. 

"...Penyelesaian pertama selalu lewat musyawarah...."11 

Dalam tahap ini, baik bank maupun nasabah didorong untuk menyelesaikan 

masalah secara damai dan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

2) Restrukturisasi Cicilan 

Apabila dalam hasil musyawarah antara bank dan nasabah ditemukan 

bahwa nasabah menghadapi kesulitan dalam melunasi cicilan, maka bank 

menawarkan opsi restrukturisasi cicilan sebagai langkah pertama. Hal ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasabah yang 

baru, tanpa menambah beban yang berlebihan.  

Restrukturisasi cicilan juga mencerminkan komitmen bank untuk 

menjaga prinsip syariah yang mengedepankan keadilan. 

"Kalau nggak berhasil, bisa restrukturisasi cicilan...."12  

Dengan restrukturisasi cicilan, nasabah mendapatkan kesempatan untuk 

melunasi kewajibannya tanpa harus kehilangan properti. Ini juga mengurangi 

risiko bank dalam hal nasabah benar-benar tidak mampu melunasi utangnya. 

3) Penjualan Sukarela 

Jika restrukturisasi cicilan tidak memberikan solusi yang memadai, 

nasabah dan bank dapat melakukan kesepakatan untuk melakukan penjualan 

sukarela atas properti yang dijadikan objek jaminan. Dalam hal ini, nasabah 

diberikan kesempatan untuk menjual properti dengan harga pasar dan 

menggunakan hasil penjualan untuk melunasi sisa cicilan. 

 
11 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
12 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
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"Kalau restrukturisasi cicilan belum berhasil, bisa dilakukkan penjualan 
sukarela...."13  

Penjualan sukarela menjadi langkah yang ideal karena tidak menempatkan 

beban berlebihan pada nasabah, sekaligus memberikan jalan bagi bank untuk 

menyelamatkan aset yang dijaminkan. 

Gambar 4.1 
Langkah Penyelesaian Wanprestasi  

 

 

 

 

Keterangan gambar: 

1. Musyawarah 

2. Restrukturisasi Cicilan 

3. Penjualan Sukarela 

 Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan 

Jika penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah, restrukturisasi 

cicilan, serta penjualan sukarela belum berhasil, maka bank memiliki hak 

untuk mengeksekusi jaminan hak tanggungan. Proses eksekusi ini mengikuti 

hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

Eksekusi dilakukan dengan cara melelang properti yang menjadi objek 

jaminan dengan tetap mematuhi prinsip syariah yang mengutamakan keadilan 

dan transparansi. 

"...Kalau masih buntu, baru dibawa ke pengadilan agama untuk dilakukan 
eksekusi hak tanggungan. Bank dapat melakukan lelang hak tanggungan 

 
13 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 

Musyawarah 

Restrukturisasi 

Ciciclan 

Penjualan Sukarela 
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sebagai langkah terakhir setelah mendapatkan persetujuan dari 
pengadilan agama.”14 

Eksekusi hak tanggungan menjadi opsi terakhir yang diambil oleh bank 

untuk melindungi kepentingannya jika semua upaya penyelesaian sebelumnya 

tidak membuahkan hasil. Dalam pelaksanaannya, bank wajib memastikan 

bahwa semua prosedur hukum dipenuhi dan bahwa proses tersebut tidak 

merugikan nasabah secara tidak adil. Langkah ini merupakan jalan terakhir 

setelah semua opsi penyelesaian sebelumnya gagal, dengan tujuan untuk 

melindungi kepentingan bank dan menyelesaikan kewajiban nasabah secara 

legal. 

Gambar 4.2 
Mekanisme Implementasi Jaminan Hak Tanggungan 

Penandatanganan Akad MMQ 

⬇ 
Pemasangan Jaminan Hak Tanggungan 

⬇ 
Pembayaran Cicilan dan Sewa  

⬇ 
Penyelesaian Wanprestasi 

⬇ 
Eksekusi Jaminan 

Keterangan gambar:  

1. Penandatanganan Akad MMQ: Properti menjadi milik bersama 

antara nasabah dan bank.  

2. Pemasangan Jaminan Hak Tanggungan: Notaris mempersiapkan 

dokumen jaminan atas nama nasabah.  

 
14 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
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3. Pembayaran Cicilan dan Sewa serta pengalihan kepemilikan secara 

bertahhap: Nasabah mencicil hingga porsi kepemilikan bank berkurang.  

4. Penyelesaian Wanprestasi: Jika ada wanprestasi, dilakukan 

musyawarah atau restrukturisasi.  

5. Eksekusi Jaminan: Bank mengeksekusi jaminan jika tidak ditemukan 

solusi. 

2. Kesesuaian Penerapan Jaminan Hak Tanggungan dalam Akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah dengan Prinsip Ekonomi Islam 

Penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad musyārakah 

mutanāqiṣah harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu 

keadilan, amanah, keamanan, kemakmuran, dan persaudaraan. Prinsip-

prinsip ini menjadi landasan utama dalam penyusunan setiap produk 

perbankan syariah, termasuk akad musyārakah mutanāqiṣah. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan berbagai informan, berikut ini adalah interpretasi 

terkait kesesuaian penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam akad 

musyārakah mutanāqiṣah. 

 Keadilan 

Prinsip keadilan merupakan aspek utama dalam ekonomi Islam yang 

mengharuskan pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara 

proporsional dan tanpa adanya eksploitasi. Dalam akad musyārakah 

mutanāqiṣah, keadilan diterapkan dengan cara pembagian porsi kepemilikan 

properti yang jelas antara bank dan nasabah. Setiap kali nasabah melakukan 

pembayaran cicilan, porsi kepemilikan nasabah bertambah, sementara porsi 

kepemilikan bank berkurang. Proses ini berlangsung hingga seluruh 

kepemilikan beralih ke nasabah setelah masa cicilan selesai. 

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Dewan Pengawas 

Syariah berikut: 
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"...Transparansi dijaga melalui penetapan sejak awal tentang porsi 
kepemilikan dan bagi hasil antara bank dan nasabah. Keadilan juga 
diperhatikan dengan memastikan bahwa pembagian keuntungan dan 
risiko dilakukan secara proporsional....”15 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pembagian keuntungan dan risiko 

dalam akad MMQ dilakukan dengan cara yang adil dan transparan sesuai 

dengan prinsip keadilan dalam Islam. Keadilan tercapai karena seluruh pihak 

memahami hak dan kewajibannya sejak awal tanpa ada ketidakpastian yang 

merugikan salah satu pihak. Tidak ada yang dirugikan dalam pembagian 

kepemilikan karena nasabah secara bertahap memperoleh kepemilikan penuh 

atas properti. 

Selain itu, dalam wawancara dengan Bank Muamalat diungkapkan 

bahwa: 

"Setiap pembayaran cicilan mengurangi porsi kepemilikan bank dan 
menambah porsi kepemilikan nasabah. Hal ini dilakukan secara 
bertahap, transparan, dan adil sesuai dengan perjanjian yang telah 
dibuat....”16 

Pernyataan ini menguatkan bahwa proses pembayaran dan pengalihan 

kepemilikan dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan sehingga 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. 

Prinsip keadilan juga menjadi perhatian utama dalam proses eksekusi 

hak tanggungan. Jika nasabah mengalami wanprestasi, bank tidak langsung 

mengeksekusi jaminan, tetapi terlebih dahulu berusaha mencari solusi yang 

adil melalui musyawarah, restrukturisasi cicilan, dan penjualan sukarela. 

Eksekusi hanya dilakukan sebagai jalan terakhir yang memastikan bahwa 

nasabah tidak dirugikan secara tidak wajar. 

 

 
15  Idris Parakkasi, wawancara, Dewan Pengawas Syariah (DPS), 8 Oktober 2024. 
16  Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
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"Dalam hal terjadi masalah seperti gagal bayar, proses eksekusi hak 
tanggungan dilakukan melalui tahapan yang adil dan transparan...."17 

Prinsip keadilan ini memastikan bahwa eksekusi hak tanggungan tetap 

mematuhi syariat Islam di mana bank tetap melindungi haknya tanpa 

menzalimi nasabah. 

 Amanah 

Prinsip amanah mengharuskan setiap pihak untuk menjalankan 

kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan kejujuran. 

Dalam akad musyārakah mutanāqiṣah, prinsip amanah tercermin dalam 

bagaimana pihak bank memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan 

transparansi penuh dan tanpa ada manipulasi dalam pembayaran. Bank 

memiliki kewajiban untuk mentransfer kepemilikan secara bertahap kepada 

nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad.  

Pihak bank muamalat menjelaskan bahwa: 

"Nasabah membayar sewa tiap bulan sesuai dengan porsi kepemilikan 
bank. Begitu masa cicilan selesai, kepemilikan penuh rumah bakal 
pindah sepenuhnya ke nasabah...."18 

Kutipan ini menunjukkan bahwa bank menjalankan amanahnya untuk 

mentransfer kepemilikan properti secara transparan tanpa ada penundaan 

atau ketidakjelasan dalam prosesnya. 

 Selain itu, dalam wawancara dengan Notaris dijelaskan bahwa: 

"Perjanjian MMQ secara hukum jelas dan setiap dokumen yang 
diterbitkan harus mencerminkan amanah kedua belah pihak yaitu bank 
dan nasabah...."19 

Peran notaris dalam hal ini juga penting untuk memastikan bahwa setiap 

tindakan yang dilakukan dalam proses akad MMQ tidak melanggar prinsip 

 
17 Idris Parakkasi, wawancara, Dewan Pengawas Syariah (DPS), 8 Oktober 2024. 
18 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
19 Abdurrifai, wawancara, Notaris dan PPAT, 8 Oktober 2024. 
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amanah, serta bahwa seluruh dokumen yang terlibat sah dan tidak merugikan 

pihak manapun. 

 Keamanan 

Prinsip keamanan dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan 

perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak dalam akad, tetapi juga 

dengan mekanisme yang dapat menjamin transaksi terlaksana dengan lancar 

dan adil, meskipun terjadi risiko atau wanprestasi. Dalam akad musyārakah 

mutanāqiṣah, prinsip keamanan dijaga dengan adanya sistem penyelesaian 

yang jelas jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan. Hal ini 

sejalan dengan penjelasan pihak bank muamalat berikut: 

“...Penyelesaian pertama selalu lewat musyawarah. Setelah musyawarah, 
maka langkah penyelesaian selanjutnya adalah restrukturisasi cicilan 
atau penjualan sukarela....”20 

Ini menunjukkan bahwa bank berusaha menjaga keamanan transaksi dengan 

memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan masalah 

pembayaran tanpa langsung melakukan eksekusi hak tanggungan. Proses 

musyawarah dan restrukturisasi cicilan memberikan nasabah kesempatan 

untuk memperbaiki keadaannya, yang sejalan dengan prinsip syariah yang 

mengutamakan penyelesaian masalah secara adil dan tanpa paksaan. 

 Selain itu, Notaris  juga menekankan: 

"Jika terjadi wanprestasi, bank dan nasabah dapat bernegosiasi untuk 
mencari solusi yang aman bagi kedua belah pihak...."21 

Proses ini memberi rasa aman kepada nasabah karena mereka mengetahui 

bahwa mereka tidak akan langsung kehilangan properti yang telah mereka 

bayar. Bank juga terlindungi dari risiko kerugian karena adanya jaminan yang 

 
20 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
21 Sri Wulandari, wawancara, Notaris dan PPAT, 8 Oktober 2024. 
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sah. 

 Kemakmuran 

Prinsip kemakmuran tercapai jika transaksi ekonomi memberikan 

manfaat yang jelas dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam 

akad musyārakah mutanāqiṣah, kemakmuran tercapai melalui transparansi 

dalam pembayaran cicilan dan pengalihan kepemilikan properti yang 

membuat nasabah merasa aman dalam merencanakan masa depannya.  

Seorang developer perumahan syariah menjelaskan: 

"Proses kepemilikan dalam akad MMQ sangat transparan. Setiap kali 
nasabah melakukan pembayaran, mereka tahu persis berapa sisa utang 
dan porsi kepemilikan yang masih dipegang oleh bank...."22 

Kutipan ini mengungkapkan bahwa transparansi dalam sistem pembayaran 

memotivasi nasabah untuk terus membayar cicilan karena mereka tahu persis 

berapa banyak lagi yang harus dibayar dan berapa banyak porsi kepemilikan 

yang telah mereka dapatkan. Transparansi ini mengarah pada kemakmuran 

bagi nasabah karena mereka memiliki kontrol penuh atas proses pembayaran 

dan kepemilikan properti.  Bahkan dalam situasi yang lebih sulit seperti 

penurunan nilai properti atau fluktuasi ekonomi, Bank Muamalat memastikan 

bahwa kemakmuran tetap terjaga dengan tidak membebani nasabah secara 

berlebihan dan memberikan solusi yang adil untuk menghindari masalah lebih 

lanjut. 

 Persaudaraan 

Prinsip persaudaraan dalam ekonomi Islam berfokus pada hubungan 

saling menguntungkan, kerjasama, dan perlindungan antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam transaksi. Dalam akad musyārakah mutanāqiṣah, prinsip 

 
22 Andi Rustam, wawancara, Developer Taman Alamanda Residence, 8 Oktober 2024. 
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persaudaraan tercermin dalam bagaimana bank dan nasabah bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kepemilikan rumah secara bertahap 

kemudian kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan. 

Seorang nasabah bank muamalat menyatakan: 

"Menurut saya, jaminan hak tanggungan yang diterapkan dalam akad 
MMQ ini sudah sesuai banget dengan prinsip-prinsip syariah. Karena 
jaminan ini cuma buat memastikan transaksi tetap aman, bukan untuk 
mengambil untung dari nasabah...."23 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nasabah merasa tidak ada eksploitasi 

dalam akad ini. Bank bertindak sebagai mitra yang membantu nasabah untuk 

mencapai tujuan kepemilikan rumah dan tidak memanfaatkan situasi nasabah 

untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Jaminan hak tanggungan 

hanya berfungsi untuk melindungi kedua belah pihak dan memastikan bahwa 

transaksi berlangsung secara adil. 

 Lebih lanjut, dalam wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah 

dijelaskan bahwa: 

"Transparansi dan keadilan adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. 
Dalam akad Musyārakah Mutanāqiṣah, transparansi dijaga melalui 
penetapan sejak awal tentang porsi kepemilikan dan bagi hasil antara 
bank dan nasabah. Keadilan juga diperhatikan dengan memastikan 
bahwa pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara proporsional 
berdasarkan kontribusi modal dari kedua belah pihak. DPS menekankan 
pentingnya komunikasi yang terbuka antara bank dan nasabah untuk 
memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban 
mereka...."24  

Pernyataan ini mempertegas bahwa hubungan antara bank dan nasabah 

memang berlandaskan pada prinsip kerja sama yang adil dan saling 

menguntungkan tanpa ada unsur eksploitasi. Prinsip persaudaraan dijaga 

dalam akad MMQ karena hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah 

 
23 Haeril Anwar, wawancara, Nasabah Bank Muamalat cabang Makassar, 7 Oktober 

2024. 
24 Idris Parakkasi, wawancara, Dewan Pengawas Syariah (DPS), 8 Oktober 2024. 
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adalah berdasarkan kerja sama yang berlandaskan pada saling pengertian, 

transparansi, dan saling menguntungkan. 

Tabel 4.1 
Penerapan Prinsip Ekonomi Islam  

Prinsip Ekonomi 

Islam 

Pernyataan Wawancara Makna dan 

Interpretasi 

Keadilan "...Transparansi dijaga... 

pembagian keuntungan 

dan risiko dilakukan secara 

proporsional...." 

Pembagian porsi 

kepemilikan dan 

keuntungan dilakukan 

secara adil, transparan, 

dan sesuai dengan 

kontribusi masing-

masing pihak. 
 

Amanah "...Nasabah membayar 

sewa tiap bulan sesuai 

dengan porsi kepemilikan 

bank... kepemilikan penuh 

rumah bakal pindah 

sepenuhnya ke nasabah...." 

 

Bank menjaga amanah 

dengan memastikan 

bahwa kepemilikan 

properti beralih ke 

nasabah sesuai dengan 

ketentuan yang telah 

disepakati. 
 

Keamanan “...Penyelesaian pertama 

selalu lewat musyawarah. 

Setelah musyawarah, maka 

langkah penyelesaian 

selanjutnya adalah 

restrukturisasi cicilan atau 

penjualan sukarela....” 

 

Keamanan transaksi 

dijaga dengan 

memberikan solusi 

untuk penyelesaian 

masalah pembayaran 

cicilan tanpa langsung 

mengeksekusi hak 

tanggungan. 
 

Kemakmuran "...Proses kepemilikan 

dalam akad MMQ sangat 

transparan....." 

Kemakmuran tercapai 

dengan transparansi 

dalam pembayaran 

cicilan dan pengalihan 

kepemilikan yang jelas. 
 

Persaudaraan "...Jaminan hak tanggungan  

bukan untuk mengambil 

Persaudaraan tercipta 
karena adanya 



123 
 

 
 

untung dari nasabah...." kerjasama dan 
perlindungan. 

Sumber: Informan Penelitian, Data Diolah, 2024 

D. Pembahasan 

1. Implementasi Jaminan Hak Tanggungan dalam Akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah 

Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ) adalah akad kompleks yang melibatkan 

dua konsep utama dalam keuangan syariah: musyārakah (kemitraan) dan ijārah 

(sewa). Penerapan akad ini menggabungkan elemen kepemilikan bersama 

antara bank dan nasabah, di mana bank membiayai sebagian besar pembelian 

properti sementara nasabah membayar cicilan untuk membeli porsi 

kepemilikan bank secara bertahap. Jaminan hak tanggungan memainkan 

peran penting dalam akad MMQ sebagai instrumen hukum yang melindungi 

hak bank selama proses pembiayaan berlangsung. Selain itu, hak tanggungan 

memberikan kepastian bagi nasabah bahwa properti akan sepenuhnya 

menjadi milik mereka setelah semua cicilan selesai dibayarkan.  

Dalam pembahasan ini akan dianalisis secara mendalam bagaimana 

implementasi jaminan hak tanggungan dalam akad MMQ di Bank Muamalat 

kemudian menghubungkannya dengan teori rahn dalam hukum Islam serta 

menelaah fungsi, validitas, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. 

Proses ini dilihat dari perspektif hukum positif Indonesia dan prinsip syariah 

yang harus dipatuhi oleh bank syariah. 

 Karakteristik Penjaminan Hak Tanggungan dalam Akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah 

Properti yang menjadi objek akad dalam akad MMQ adalah milik 

bersama antara bank dan nasabah selama masa pembiayaan berlangsung. 
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Nasabah mencicil porsi kepemilikan bank melalui pembayaran bulanan 

sementara bank memiliki porsi kepemilikan yang berkurang secara bertahap 

hingga properti sepenuhnya dimiliki oleh nasabah. Namun selama masa 

cicilan, hak tanggungan dipasang sebagai jaminan untuk melindungi 

kepentingan bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank 

Muamalat,  

"Meskipun rumah itu milik bersama selama akad, hak tanggungan tetap 
dipasang atas nama nasabah. Jadi secara hukum rumah diakui sebagai 
milik nasabah walaupun kepemilikan penuh baru akan beralih setelah 
cicilan lunas....”25 

Pemasangan hak tanggungan dalam konteks MMQ ini memiliki dua 

karakteristik utama yang membedakannya dari akad-akad lainnya. Pertama, 

properti yang dijadikan objek jaminan adalah milik bersama sehingga setiap 

perubahan dalam porsi kepemilikan harus dicatat dan disepakati oleh kedua 

belah pihak. Kedua, hak tanggungan dipasang atas nama nasabah bukan bank, 

meskipun kepemilikan penuh baru akan beralih setelah seluruh cicilan selesai. 

Hal ini memberikan perlindungan bagi bank dalam situasi wanprestasi, tetapi 

pada saat yang sama memastikan bahwa nasabah memiliki kepastian hukum 

mengenai status kepemilikan properti yang dicicil. 

 Tahapan Implementasi Jaminan Hak Tanggungan 

Tahapan pertama dalam implementasi jaminan hak tanggungan 

dimulai dari proses penandatanganan akad antara bank dan nasabah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank Muamalat, akad MMQ yang 

diterapkan untuk pembelian rumah baru memiliki tahapan yang berbeda 

dengan refinancing properti yang sudah ada. Pada tahap awal, nasabah dan 

bank membuat kesepakatan di mana properti yang dibeli akan dimiliki 

 
25 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
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bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Nasabah 

mencicil porsi kepemilikan bank melalui pembayaran sewa sekaligus mencicil 

harga beli porsi properti tersebut. Salah satu pernyataan dari pihak Bank 

Muamalat menjelaskan,  

"Proses akad Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ) di Bank Muamalat punya 
dua jenis: pertama buat pembelian rumah baru dan kedua buat 
refinancing aset yang udah ada. Kalau buat beli rumah baru rumah itu 
jadi milik bersama antara bank dan nasabah. Nasabah bisa tinggal di 
rumah itu dan tiap bulan bayar sewa plus bagi hasil ke bank....”26 

Pada tahap ini hak tanggungan dipasang untuk melindungi kepentingan 

bank. Meskipun properti menjadi milik bersama antara bank dan nasabah, 

pemasangan hak tanggungan dilakukan atas nama nasabah. Ini bertujuan agar 

secara hukum properti diakui sebagai milik nasabah, tetapi bank tetap 

memiliki hak untuk mengeksekusi properti jika nasabah mengalami 

wanprestasi atau gagal membayar cicilan. Menurut wawancara pihak Bank 

Muamalat,  

"Hak tanggungan dipasang atas nama nasabah, meskipun properti belum 
sepenuhnya milik nasabah hingga cicilan selesai. Ini memberikan 
perlindungan hukum bagi bank...."27 

Hak tanggungan ini diterapkan melalui beberapa dokumen legal yang 

disiapkan oleh notaris, termasuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan sertifikat hak 

tanggungan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa seluruh prosedur 

hukum yang diperlukan telah dilaksanakan sebelum properti dapat dijadikan 

jaminan. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan 

dokumen-dokumen tersebut, seperti yang dijelaskan dalam wawancara 

 
26 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
27 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
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dengan notaris,  

 

"Proses pembuatan hak tanggungan melibatkan beberapa dokumen 
penting termasuk SKMHT, APHT, dan sertifikat hak tanggungan yang 
memastikan bahwa bank memiliki hak preferensi untuk mengeksekusi 
properti jika terjadi wanprestasi....”28 

Hal yang serupa juga dikatakan oleh salah seorang developer perumhan 

syariah, 

“Biasanya, dokumen yang diperlukan mencakup legalitas tanah, 
sertifikat hak milik, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), serta aspek 
legalitas lainnya seperti PBB. Semua dokumen tersebut harus dipenuhi 
sebelum pembangunan dimulai untuk memastikan bahwa properti 
dapat dijadikan jaminan yang sah....”29 

Penerapan hak tanggungan dalam akad MMQ secara teoretis memiliki 

dasar pada konsep rahn dalam syariah, yaitu bentuk jaminan yang sah secara 

hukum Islam di mana properti atau aset bernilai dapat dijadikan sebagai 

jaminan untuk melindungi hak kreditur dalam situasi utang piutang. Rahn 

memungkinkan kreditur untuk mengambil alih properti yang dijaminkan jika 

debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, tanpa melanggar prinsip 

keadilan dalam syariah. Dengan demikian, hak tanggungan dalam akad MMQ 

memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi bank tanpa mengabaikan 

hak nasabah sebagai pemilik bersama properti yang sedang dicicil. 

 Fungsi Hak Tanggungan dalam Melindungi Bank 

Hak tanggungan dalam akad MMQ berfungsi sebagai instrumen penting 

untuk melindungi bank dari risiko gagal bayar yang mungkin timbul selama 

masa pembiayaan. Seiring berjalannya waktu, nasabah mencicil porsi 

kepemilikan bank dengan pembayaran bulanan yang terdiri atas komponen 

sewa dan cicilan. Meskipun properti tersebut secara bertahap beralih 

 
28 Sri Wulandari, wawancara, Notaris dan PPAT, 8 Oktober 2024. 
29 Andi Rustam, wawancara, Developer Taman Alamanda Residence, 8 Oktober 2024. 
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kepemilikannya kepada nasabah, hak tanggungan memastikan bahwa bank 

memiliki jaminan hukum untuk mengeksekusi properti jika nasabah gagal 

membayar cicilan. Dalam situasi seperti ini, hak tanggungan memberikan hak 

prioritas kepada bank untuk melelang properti dan menggunakan hasilnya 

untuk menutupi sisa cicilan yang belum terlunasi. 

Hak tanggungan diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memberikan bank hak legal untuk 

mengeksekusi properti yang dijadikan jaminan jika nasabah tidak dapat 

melunasi utangnya. Berdasarkan wawancara dengan notaris,  

"Proses pembuatan hak tanggungan melibatkan beberapa dokumen 
penting yang memastikan bahwa properti dapat dieksekusi sesuai 
hukum jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya....”30  

Dalam konteks ini hak tanggungan memberikan bank keamanan finansial 

dalam menghadapi risiko wanprestasi sehingga properti yang dibiayai tetap 

berada dalam kendali hukum bank sampai seluruh cicilan selesai. 

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun bank memiliki hak 

untuk mengeksekusi properti langkah ini hanya diambil setelah semua upaya 

penyelesaian secara damai telah dilakukan terlebih dahulu. Pihak Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) menekankan bahwa: 

"Eksekusi hak tanggungan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir 
setelah semua upaya untuk mencapai penyelesaian, seperti musyawarah, 
restrukturisasi cicilan, atau penjualan sukarela gagal dilakukan....”31  

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak tanggungan memberikan bank 

kekuatan hukum, eksekusi tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip 

keadilan dalam syariah yaitu kepentingan nasabah tetap diutamakan selama 

mereka menunjukkan niat baik untuk melunasi kewajiban mereka. 

 
30 Abdurrifai, wawancara, Notaris dan PPAT, 8 Oktober 2024. 
31 Idris Parakkasi, wawancara, Dewan Pengawas Syariah (DPS), 8 Oktober 2024. 
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 Perlindungan bagi Nasabah dalam Implementasi Hak Tanggungan 

Selain memberikan perlindungan bagi bank, hak tanggungan juga 

dirancang untuk melindungi hak-hak nasabah dalam akad MMQ. Salah satu 

aspek penting dalam melindungi nasabah adalah transparansi dalam proses 

pembayaran cicilan dan pengalihan kepemilikan properti. Dalam akad MMQ, 

setiap kali nasabah membayar cicilan maka porsi kepemilikan bank berkurang 

sementara porsi kepemilikan nasabah meningkat. Proses ini dilakukan secara 

transparan dan dicatat dengan jelas sehingga nasabah dapat memantau secara 

langsung status pembayaran mereka serta porsi kepemilikan yang telah 

mereka lunasi. Seorang nasabah menjelaskan dalam wawancara,  

"Proses kepemilikan dalam akad MMQ sangat transparan. Setiap kali 
nasabah melakukan pembayaran, mereka tahu persis berapa sisa utang 
dan porsi kepemilikan yang masih dipegang oleh bank....”32 

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh salah satu developer perumahan syariah, 

“Proses kepemilikan dalam akad MMQ sangat transparan. Setiap kali 
nasabah melakukan pembayaran, mereka tahu persis berapa sisa utang 
dan porsi kepemilikan yang masih dipegang oleh bank. Hal ini berbeda 
dengan kredit konvensional, di mana sering kali sulit mengetahui sisa 
pokok yang harus dibayar....”33 

Transparansi ini merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam yang 

menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tanpa 

unsur ketidakpastian (garār). Dalam konteks MMQ bank wajib memberikan 

informasi yang jelas kepada nasabah mengenai jumlah cicilan yang tersisa, 

status hak tanggungan, dan perkembangan kepemilikan properti yang sedang 

dicicil. Hal ini sesuai dengan prinsip ‘adl (keadilan) dalam syariah yang 

mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan memiliki 

 
32 Haeril Anwar, wawancara, Nasabah Bank Muamalat cabang Makassar, 7 Oktober 

2024. 
33 Andi Rustam, wawancara, Developer Taman Alamanda Residence, 8 Oktober 2024. 



129 
 

 
 

pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. 

Selain transparansi perlindungan nasabah juga diwujudkan dalam 

bentuk jaminan bahwa hak tanggungan tidak digunakan oleh bank untuk 

mengeksploitasi nasabah. Hak tanggungan murni berfungsi sebagai alat 

perlindungan, bukan untuk mengambil keuntungan berlebih dari nasabah. 

Dewan Pengawas Syariah menyatakan,  

"Hak tanggungan yang diterapkan dalam akad MMQ hanya bertujuan 
untuk melindungi kedua belah pihak, bukan untuk mengambil 
keuntungan dari nasabah....”34  

Ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi hak tanggungan bank 

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) 

dan mendorong transparansi serta keadilan dalam setiap transaksi keuangan. 

Selain itu, solusi penyelesaian wanprestasi yang diterapkan melalui 

restrukturisasi cicilan dan penjualan sukarela memberikan perlindungan yang 

adil untuk nasabah. Dengan adanya opsi-opsi ini nasabah diberikan 

kesempatan untuk melunasi utangnya tanpa harus kehilangan properti 

dengan cara yang merugikan dan pada saat yang sama bank memiliki jaminan 

bahwa mereka akan dapat mengamankan hak mereka melalui hak tanggungan 

jika kedua solusi penyelesaian wanprestasi tersebut gagal. Hal ini membantu 

menciptakan sistem perbankan syariah yang lebih stabil dan adil karena risiko 

wanprestasi dapat dikelola dengan cara yang transparan dan sesuai syariah. 

 Tantangan dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan dan Solusi yang 

Diterapkan 

Meskipun hak tanggungan memberikan perlindungan hukum yang kuat 

bagi bank, namun ada sejumlah tantangan yang sering dihadapi dalam 

pelaksanaannya. Salah satu tantangan yang paling umum adalah masalah 

 
34 Idris Parakkasi, wawancara, Dewan Pengawas Syariah (DPS), 8 Oktober 2024. 
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legalitas properti yang dijadikan jaminan. Dalam wawancara dengan notaris 

dijelaskan bahwa:  

"Tantangan hukum yang sering muncul dalam akad MMQ terutama 
terlihat saat terjadi wanprestasi. Salah satu tantangan utama adalah 
dalam pemeriksaan sertifikat tanah di mana bisa saja terdapat masalah 
legalitas atau catatan yang belum diselesaikan sehingga proses tidak 
dapat dilanjutkan...."35  

Ketika properti yang dijaminkan memiliki masalah legalitas, hal ini dapat 

menghambat proses eksekusi hak tanggungan sehingga memerlukan 

penyelesaian lebih lanjut dari sisi hukum. 

Selain itu, nilai properti yang dijadikan jaminan juga dapat mengalami 

penurunan selama masa cicilan yang menimbulkan risiko tambahan bagi bank. 

Jika nilai properti turun secara signifikan, bank mungkin tidak dapat menutupi 

seluruh sisa cicilan dengan hasil penjualan properti tersebut. Untuk mengatasi 

masalah ini, bank sering menawarkan opsi restrukturisasi cicilan yang 

memungkinkan nasabah untuk menyesuaikan pembayaran cicilan mereka 

agar sesuai dengan kemampuan finansial mereka saat ini. Jika restrukturisasi 

tidak berhasil maka penjualan sukarela juga menjadi solusi yang diusulkan. 

Solusi ini membuat nasabah dapat menjual properti dengan harga pasar untuk 

melunasi sisa cicilan tanpa harus melalui proses lelang. 

Meskipun solusi seperti restrukturisasi cicilan dan penjualan sukarela 

menawarkan jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak, namun ada 

beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu 

tantangan utama adalah ketidakjujuran dari nasabah mengenai kemampuan 

finansial mereka atau masalah administrasi dalam proses penjualan properti. 

pihak Bank Muamalat menyatakan dalam wawancara,  

"Salah satu tantangan besar adalah ketidakjujuran dari nasabah 
terutama soal uang muka. Kadang nasabah dan developer bilang udah 

 
35 Abdurrifai, wawancara, Notaris dan PPAT, 8 Oktober 2024. 
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bayar uang muka padahal belum....”36  

Ketidakjujuran ini dapat menghambat proses penyelesaian masalah secara 

damai dan menyebabkan bank harus mengambil langkah eksekusi lebih cepat 

dari yang diharapkan. 

Selain itu penurunan nilai properti di pasar juga bisa menjadi masalah, 

terutama dalam proses penjualan sukarela. Jika harga pasar properti turun 

maka nasabah tidak dapat menjual properti dengan harga yang cukup untuk 

menutupi utang mereka. 

Tantangan terakhir yang sering dihadapi adalah masalah administrasi 

terkait dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penjaminan hak 

tanggungan. Beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam memproses 

dokumen hukum yang dibutuhkan seperti sertifikat tanah atau surat kuasa hak 

tanggungan. Masalah ini dapat menghambat proses pemasangan hak 

tanggungan dalam beberapa kasus atau bahkan menyebabkan keterlambatan 

dalam penyelesaian cicilan. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Muamalat 

bekerja sama dengan notaris dan badan hukum terkait untuk memastikan 

bahwa semua dokumen hukum diproses dengan benar dan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

 Implikasi Teoretis dan Praktis dari Implementasi Jaminan Hak 

Tanggungan 

Secara teoretis, implementasi jaminan hak tanggungan dalam akad 

MMQ mencerminkan prinsip-prinsip rahn dalam syariah dan konsep keadilan 

(‘adl). Hak tanggungan memberikan perlindungan yang sah bagi kreditur 

tanpa melanggar hak-hak debitur. Selain itu, prinsip maṣlahah (kesejahteraan 

 
36 Nurman Prayudi, wawancara, Relationship Manager SME Bank Muamalat Cabang 

Makassar, 7 Oktober 2024. 
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umum) juga diterapkan dalam pelaksanaan hak tanggungan karena bank dan 

nasabah dilindungi secara adil melalui mekanisme yang transparan dan sesuai 

syariah. 

Secara praktis, penerapan jaminan hak tanggungan memberikan 

perlindungan yang adil bagi bank dan nasabah. Bagi bank hak tanggungan 

berfungsi sebagai instrumen untuk mengamankan kepemilikan properti yang 

dibiayai, sementara nasabah memiliki jaminan bahwa mereka dapat memiliki 

properti secara penuh setelah cicilan selesai. Proses ini dilakukan dengan 

transparansi penuh sehingga nasabah memahami status cicilan dan 

kepemilikan serta hak-hak yang mereka miliki. 

 Temuan Penelitian 

Secara keseluruhan, implementasi jaminan hak tanggungan dalam akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah di Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar 

menunjukkan bahwa hak tanggungan tidak hanya memberikan perlindungan 

hukum yang kuat bagi bank tetapi juga menjaga keseimbangan hak-hak 

nasabah. Dengan adanya hak tanggungan, bank dapat melindungi kepentingan 

mereka terhadap risiko gagal bayar sementara nasabah dilindungi melalui 

proses transparan dan adil dalam pembayaran cicilan serta pengalihan 

kepemilikan properti.  

Penjaminan hak tanggungan pada properti milik bersama dalam akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah merupakan salah satu tantangan hukum yang 

kompleks, tetapi solusi-solusi yang diterapkan oleh Bank Muamalat 

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan secara 

efektif dengan hukum positif Indonesia.  

 

 



133 
 

 
 

2. Kesesuaian Penerapan Jaminan Hak Tanggungan dalam Akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah dengan Prinsip Ekonomi Islam 

Penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah (MMQ) tidak hanya melibatkan aspek hukum positif, tetapi juga 

harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ini menjadi 

landasan utama dalam operasional perbankan syariah yaitu setiap transaksi 

harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan, amanah, keamanan, 

kemakmuran, dan persaudaraan. Pada variabel ini peneliti membahas secara 

mendalam bagaimana penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad MMQ 

di Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar dapat memenuhi prinsip-

prinsip syariah yang mendasari ekonomi Islam.  

Penelitian ini juga menguji bagaimana prinsip keadilan, amanah, 

keamanan, kemakmuran, dan persaudaraan dijaga dalam proses ini. 

Pembahasan diintegrasikan dengan hasil wawancara dan tinjauan teoretis 

untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian 

penerapan ini dengan prinsip ekonomi Islam. 

 Prinsip Ekonomi Islam 

1) Prinsip Keadilan  

Prinsip keadilan (al-‘adālah) merupakan fondasi utama dalam ekonomi 

Islam, termasuk dalam penerapan akad musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ). 

Keadilan menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara semua pihak 

yang terlibat, yakni bank sebagai penyedia pembiayaan dan nasabah sebagai 

pihak yang berkomitmen untuk mencicil properti hingga kepemilikannya 

berpindah sepenuhnya. Pada penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad 

MMQ, prinsip keadilan tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari pembagian 

kepemilikan, transparansi dalam proses pembayaran, hingga mekanisme 
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penyelesaian wanprestasi. 

a) Keadilan dalam Pembagian Kepemilikan Properti 

Pada tahap awal akad MMQ, properti yang dibiayai menjadi milik 

bersama antara bank dan nasabah. Porsi kepemilikan bank dan nasabah 

ditentukan berdasarkan kontribusi modal masing-masing, di mana bank 

biasanya memulai dengan porsi kepemilikan yang lebih besar (contohnya 

80%), sementara nasabah memulai dengan porsi yang lebih kecil (20%). 

Seiring berjalannya waktu, nasabah membeli porsi kepemilikan bank melalui 

cicilan bulanan yang mencakup pembayaran sewa atas bagian properti yang 

masih dimiliki oleh bank. 

Pembayaran cicilan oleh nasabah secara bertahap mengurangi porsi 

kepemilikan bank dan meningkatkan porsi kepemilikan nasabah. Proses ini 

dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah cicilan yang dibayarkan, 

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.  

Dalam perspektif syariah, akad MMQ mencerminkan keadilan karena 

kedua pihak berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Properti 

berangsur-angsur menjadi milik penuh nasabah tanpa adanya beban bunga 

atau tambahan biaya yang tidak sah, yang sering ditemukan dalam sistem 

pembiayaan konvensional. 

b) Keadilan dalam Transparansi Proses Pembayaran 

Transparansi merupakan elemen penting untuk memastikan keadilan 

dalam akad MMQ. Nasabah harus diberikan akses penuh terhadap informasi 

mengenai porsi kepemilikan, status utang, dan pengaruh setiap cicilan 

terhadap peralihan kepemilikan properti. 

Setiap kali nasabah melakukan pembayaran cicilan, perubahan porsi 

kepemilikan dicatat secara rinci dan dilaporkan kepada nasabah. Hal ini 
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memberikan kepastian bahwa hak nasabah sebagai pemilik properti semakin 

bertambah seiring dengan pembayaran mereka. 

Transparansi ini memastikan tidak adanya ketidakpastian (garar) yang 

merugikan salah satu pihak. Nasabah memiliki pemahaman penuh mengenai 

kewajiban mereka dan dampaknya terhadap kepemilikan properti. 

c) Keadilan dalam Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi 

Dalam akad MMQ, keadilan juga diterapkan melalui mekanisme 

penyelesaian wanprestasi yang memberikan kesempatan kepada nasabah 

untuk memperbaiki keadaan sebelum eksekusi hak tanggungan dilakukan. 

Proses ini dilakukan secara bertahap, dengan mengutamakan solusi damai 

yang adil bagi kedua belah pihak. 

Langkah pertama yang diambil oleh bank adalah restrukturisasi cicilan, 

di mana nasabah diberikan kesempatan untuk menyesuaikan jumlah cicilan 

atau memperpanjang jangka waktu pembayaran. Mekanisme ini 

mencerminkan prinsip keadilan karena nasabah tidak langsung kehilangan 

aset mereka meskipun menghadapi kesulitan keuangan. 

Jika restrukturisasi cicilan tidak berhasil, langkah berikutnya adalah 

penjualan sukarela. Nasabah diberikan kesempatan untuk menjual properti 

dengan harga pasar dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi sisa 

utang. Langkah ini mencerminkan keadilan karena nasabah memiliki kontrol 

atas aset mereka dan dapat memaksimalkan nilai properti. 

Eksekusi hak tanggungan hanya dilakukan jika semua opsi 

penyelesaian sebelumnya gagal. Proses ini mengikuti aturan hukum positif 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, serta memastikan bahwa hak-hak nasabah dilindungi selama 

proses eksekusi. 
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d) Keadilan dalam Proses Eksekusi Hak Tanggungan 

Jika eksekusi hak tanggungan menjadi satu-satunya solusi yang tersisa, 

proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keadilan bagi kedua 

belah pihak. Properti yang dijaminkan dilelang sesuai dengan harga pasar yang 

wajar. Nasabah tetap memiliki hak atas kelebihan hasil lelang setelah utang 

dilunasi. Nasabah dijamin tidak akan dikenakan biaya tambahan yang tidak 

sah selama proses eksekusi yang memastikan bahwa mereka tidak dirugikan 

secara tidak adil. 

2) Prinsip Amanah 

Prinsip amanah (al-amānah) dalam ekonomi Islam menuntut adanya 

kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam pelaksanaan setiap transaksi. 

Dalam konteks akad Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ), amanah diterapkan 

melalui pengelolaan hak tanggungan, transparansi dalam pengelolaan 

properti, dan komitmen bank serta nasabah untuk memenuhi kewajiban 

masing-masing secara jujur. Amanah juga mencakup perlindungan terhadap 

hak-hak kedua belah pihak, baik bank sebagai pemberi pembiayaan maupun 

nasabah sebagai penerima pembiayaan. 

a) Amanah dalam Pengelolaan Jaminan Hak Tanggungan 

Penerapan amanah dalam pengelolaan jaminan hak tanggungan 

dimulai sejak tahap awal akad, yaitu pemasangan hak tanggungan atas nama 

nasabah meskipun kepemilikan properti masih bersifat bersama antara bank 

dan nasabah. Hal ini menunjukkan tanggung jawab bank untuk memastikan 

bahwa nasabah memahami kewajibannya tanpa mengambil keuntungan yang 

tidak sah. 

Bank bertanggung jawab untuk memasang hak tanggungan secara 

transparan dan sah secara hukum. Meski begitu pihak bank memastikan 
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bahwa hak tanggungan hanya digunakan sebagai instrumen perlindungan, 

bukan alat untuk mengeksploitasi nasabah. Proses ini juga melibatkan notaris 

untuk menjamin bahwa semua dokumen hukum diproses secara benar dan 

sah, yang mencerminkan prinsip amanah dalam setiap tahapan transaksi. 

b) Amanah dalam Transparansi Proses Pembayaran 

Prinsip amanah juga diwujudkan melalui transparansi penuh dalam 

pengelolaan pembayaran cicilan dan porsi kepemilikan. Nasabah diberikan 

informasi yang jelas mengenai jumlah cicilan, porsi kepemilikan, serta 

dampaknya terhadap kepemilikan properti. 

Setiap pembayaran cicilan dicatat dengan akurat dan dilaporkan 

kepada nasabah. Hal ini memastikan bahwa nasabah memahami status 

kepemilikan properti mereka tanpa adanya ketidakpastian atau manipulasi 

data. Dengan transparansi ini, kedua belah pihak dapat menghindari 

kesalahpahaman terkait status cicilan atau kepemilikan properti, yang sering 

kali menjadi sumber sengketa dalam pembiayaan konvensional. 

c)   Amanah dalam Pemenuhan Kewajiban oleh Nasabah 

Selain bank, nasabah juga dituntut untuk memenuhi kewajiban mereka 

sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Prinsip amanah mengharuskan 

nasabah untuk membayar cicilan tepat waktu dan mematuhi semua ketentuan 

yang telah disepakati. 

Nasabah yang mampu memenuhi cicilan secara rutin menunjukkan 

amanah dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, jika nasabah 

menghadapi kendala keuangan, mereka diberi kesempatan untuk mencari 

solusi melalui restrukturisasi cicilan atau opsi lain yang adil. Dalam akad MMQ, 

amanah juga tercermin dari kepercayaan nasabah terhadap bank dalam 

mengelola pembayaran mereka. Kepercayaan ini diperkuat oleh transparansi 
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dan komitmen bank untuk memproses hak tanggungan secara adil. 

d) Amanah dalam Pengelolaan Properti dan Transfer Kepemilikan 

Salah satu aspek penting dari amanah adalah tanggung jawab bank 

untuk memastikan bahwa properti yang dicicil oleh nasabah benar-benar 

beralih kepemilikannya kepada nasabah setelah semua kewajiban terpenuhi. 

Properti sepenuhnya menjadi milik nasabah setelah semua cicilan selesai. Hal 

ini mencerminkan komitmen bank untuk menjaga amanah dalam menjalankan 

akad MMQ tanpa penundaan atau manipulasi.  

Amanah juga diwujudkan melalui perlindungan hak nasabah selama 

masa cicilan. Misalnya, bank tidak berhak mengambil keputusan sepihak 

terkait properti tanpa persetujuan nasabah. 

3) Prinsip Keamanan  

Prinsip keamanan (al-amān) dalam ekonomi Islam berfokus pada 

perlindungan terhadap hak, aset, dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat 

dalam transaksi. Dalam konteks akad musyārakah mutanāqiṣah (MMQ), 

keamanan diwujudkan melalui mekanisme hukum dan syariah yang 

memastikan properti, hak, serta kewajiban nasabah dan bank terlindungi. 

Keamanan ini mencakup kepastian hukum atas hak tanggungan, kejelasan 

prosedur dalam pembayaran dan pengalihan kepemilikan, hingga 

perlindungan kedua belah pihak dalam situasi wanprestasi. 

a) Keamanan dalam Penyelesaian Wanprestasi 

Penjualan sukarela adalah langkah yang memberikan kontrol lebih 

kepada nasabah untuk mengelola aset mereka, bahkan saat menghadapi 

kesulitan keuangan. Berbeda dengan prinsip keadilan dan amanah yang 

menekankan transparansi dan tanggung jawab, keamanan dalam penjualan 

sukarela memberikan jaminan bahwa nasabah masih memiliki kesempatan 
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untuk menjual properti dengan harga pasar, bukan melalui lelang yang sering 

kali menghasilkan harga lebih rendah.  

Hal ini memberikan perlindungan ekstra kepada nasabah terhadap 

potensi kerugian besar. Penjualan sukarela menciptakan rasa aman karena 

nasabah tetap memegang kendali atas aset mereka. Langkah ini mengurangi 

risiko kehilangan nilai properti yang signifikan dan memastikan bahwa hasil 

penjualan cukup untuk melunasi utang tanpa kehilangan seluruh nilai 

ekonomis aset. 

b) Keamanan dalam Proses Eksekusi Hak Tanggungan 

Transparansi dalam proses lelang adalah poin penting yang belum 

sepenuhnya diuraikan dalam prinsip keadilan dan amanah. Proses ini 

memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak, memastikan bahwa 

properti dilelang sesuai dengan harga pasar, dan kelebihan hasil lelang 

dikembalikan kepada nasabah. Aspek ini memberikan keamanan tambahan 

kepada nasabah bahwa mereka tidak akan dirugikan selama proses eksekusi 

hak tanggungan.  

Dalam prinsip keamanan, transparansi lelang menciptakan kepastian 

bahwa properti tidak dijual di bawah harga pasar yang melindungi nilai aset 

dan hak nasabah. 

c) Keamanan dalam Proses Pengalihan Kepemilikan 

Aspek ini memberikan kepastian bahwa nasabah akan mendapatkan 

kepemilikan penuh atas properti setelah seluruh cicilan selesai dibayarkan. 

Hal ini melibatkan pengelolaan administrasi yang rapi yang memastikan tidak 

ada kendala hukum atau teknis dalam pengalihan hak properti. 

Keamanan ini memastikan nasabah mendapatkan hak mereka sesuai 

akad tanpa adanya penundaan, manipulasi, atau tindakan sepihak dari bank. 
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Perlindungan ini memberikan rasa aman bahwa komitmen awal dalam akad 

terpenuhi. 

4) Prinsip Kemakmuran 

Prinsip kemakmuran (al-maṣlahah) dalam ekonomi Islam merupakan 

upaya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang 

terlibat dalam transaksi, baik bank maupun nasabah. Dalam konteks akad 

Musya rakah Mutana qis ah (MMQ), kemakmuran diwujudkan melalui sistem 

pembiayaan yang mendorong kepemilikan properti secara syariah, 

transparansi yang mendukung pertumbuhan ekonomi individu, serta manfaat 

sosial yang lebih luas.  

a) Kemakmuran bagi Nasabah melalui Kepemilikan Bertahap 

Salah satu elemen penting dari kemakmuran adalah bagaimana akad 

MMQ memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki properti 

secara bertahap tanpa harus terbebani oleh bunga, seperti dalam pembiayaan 

konvensional. Skema ini dirancang agar lebih ringan secara finansial dan dapat 

diakses oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

Sistem kepemilikan bertahap memungkinkan nasabah untuk 

mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien. Dengan setiap cicilan 

yang dibayarkan, nasabah tidak hanya mengurangi utang tetapi juga 

meningkatkan kepemilikan mereka atas properti. 

Dengan mendorong kepemilikan properti, akad MMQ membantu 

menciptakan stabilitas ekonomi bagi nasabah. Properti yang dimiliki secara 

penuh dapat menjadi aset penting yang mendukung kesejahteraan keluarga 

mereka di masa depan. 

b) Kemakmuran melalui Penerapan Prinsip Syariah yang Transparan 

Selain menciptakan manfaat ekonomi, kemakmuran juga tercermin 
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dalam penerapan prinsip syariah yang memberikan rasa tenang kepada 

nasabah. Nasabah mengetahui bahwa transaksi mereka tidak melibatkan 

unsur riba, garār, atau praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

Ketentuan syariah yang diterapkan dalam akad MMQ memberikan 

ketenangan hati bagi nasabah bahwa transaksi mereka halal dan sesuai dengan 

ajaran Islam. Hal ini menciptakan kemakmuran spiritual yang tidak hanya 

dirasakan oleh nasabah tetapi juga berdampak pada hubungan mereka dengan 

sistem keuangan syariah. Dengan membangun kepercayaan terhadap 

keuangan syariah, akad MMQ mendorong masyarakat untuk memilih sistem 

pembiayaan yang lebih etis, yang pada akhirnya menciptakan sistem ekonomi 

yang lebih berkelanjutan. 

5) Prinsip Persaudaraan 

Prinsip persaudaraan (al-ukhuwwah) dalam ekonomi Islam 

menekankan hubungan kerja sama, saling mendukung, dan memperkuat 

solidaritas antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam akad MMQ 

persaudaraan diwujudkan melalui kemitraan yang adil antara bank dan 

nasabah, penekanan pada penyelesaian konflik dengan pendekatan 

musyawarah, dan dukungan bank terhadap nasabah dalam situasi kesulitan 

finansial. 

a) Hubungan Kemitraan antara Bank dan Nasabah 

Dalam akad MMQ, hubungan antara bank dan nasabah bukanlah 

hubungan kreditur-debitur biasa melainkan kemitraan yang melibatkan kerja 

sama aktif untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kepemilikan penuh properti 

oleh nasabah.  

Kemitraan ini mencerminkan persaudaraan karena kedua pihak 

berbagi tanggung jawab dan risiko secara proporsional. Bank menyediakan 
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pembiayaan awal, sementara nasabah berkontribusi melalui cicilan secara 

bertahap untuk membeli porsi kepemilikan bank. Prinsip ini mencerminkan 

nilai ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam, di mana bank dan nasabah 

saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama tanpa adanya 

eksploitasi atau ketidakadilan. 

b) Penyelesaian Konflik melalui Musyawarah 

Pendekatan musyawarah adalah implementasi nyata dari prinsip 

persaudaraan dalam akad MMQ, terutama dalam penyelesaian masalah 

wanprestasi. Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berdialog 

dan mencari solusi bersama sebelum mengambil langkah hukum. 

Pendekatan musyawarah mencerminkan nilai persaudaraan karena 

mengutamakan solusi damai yang saling menguntungkan. Bank tidak langsung 

mengeksekusi hak tanggungan, melainkan berupaya membantu nasabah 

melalui restrukturisasi cicilan atau opsi lain. Dengan musyawarah, hubungan 

antara bank dan nasabah tetap terjaga meskipun terjadi kendala dalam 

pembayaran cicilan. Hal ini mencerminkan hubungan yang lebih manusiawi 

dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional. 

c) Dukungan Bank terhadap Nasabah dalam Situasi Sulit 

Prinsip persaudaraan juga diwujudkan melalui dukungan aktif bank 

terhadap nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Alih-alih langsung 

mengambil langkah hukum, bank memberikan opsi restrukturisasi cicilan atau 

penjualan sukarela sebagai bentuk solidaritas. 

Dukungan ini menunjukkan empati dan kepedulian bank terhadap 

nasabah, mencerminkan prinsip persaudaraan dalam Islam. Bank 

memberikan solusi yang memungkinkan nasabah tetap memiliki kendali atas 

aset mereka. Dengan memberikan dukungan ini, bank memperkuat hubungan 
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kepercayaan dengan nasabah. Hal ini mendorong nasabah untuk tetap 

menjunjung tinggi amanah dalam memenuhi kewajiban mereka. 

 Temuan Penelitian 

Penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah (MMQ) di Bank Muamalat Makassar telah sesuai dengan lima 

prinsip ekonomi Islam: keadilan, amanah, keamanan, kemakmuran, dan 

persaudaraan. Keadilan terlihat dari pembagian kepemilikan properti yang 

proporsional, transparansi dalam cicilan, dan penyelesaian wanprestasi 

melalui restrukturisasi atau penjualan sukarela. Amanah diwujudkan melalui 

tanggung jawab bank dalam pemasangan hak tanggungan dan pengalihan 

kepemilikan properti, sementara nasabah diberi kejelasan dan komitmen 

terhadap kewajibannya. Keamanan terjamin melalui perlindungan hukum hak 

tanggungan, memastikan hak kedua pihak terlindungi selama proses 

pembayaran maupun saat terjadi wanprestasi. 

Prinsip kemakmuran tercermin dari akses pembiayaan syariah yang 

terjangkau, mendorong kepemilikan properti secara bertahap tanpa riba, 

sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persaudaraan diwujudkan 

melalui hubungan kemitraan yang harmonis antara bank dan nasabah dengan 

penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Penelitian ini menegaskan bahwa 

akad MMQ di Bank Muamalat Makassar tidak hanya selaras dengan syariah, 

tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial, kemakmuran, dan penguatan 

nilai solidaritas dalam ekonomi Islam.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada 

bab sebelumnya mengenai implementasi jaminan hak tanggungan dalam akad 

Musyārakah Mutanāqiṣah pada pembiayaan perumahan di Bank Muamalat 

Indonesia cabang Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi jaminan hak tanggungan dalam akad Musyārakah 

Mutanāqiṣah di Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar secara 

efektif memberikan perlindungan hukum bagi bank terhadap risiko 

gagal bayar sekaligus menjaga keseimbangan hak-hak nasabah melalui 

proses yang transparan dan adil. Meskipun penjaminan pada properti 

milik bersama menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, solusi 

yang diterapkan Bank Muamalat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip 

syariah dapat diintegrasikan secara harmonis dengan hukum positif 

Indonesia. 

2. Penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad Musya rakah 

Mutana qis ah (MMQ) di Bank Muamalat Makassar telah sesuai dengan 

lima prinsip ekonomi Islam: keadilan, amanah, keamanan, 

kemakmuran, dan persaudaraan. Implementasi ini mencerminkan 

pembiayaan syariah yang berkeadilan melalui pembagian kepemilikan 

properti yang transparan, perlindungan hukum hak tanggungan, dan 

penyelesaian wanprestasi secara damai. Akad ini memperkuat 

hubungan kemitraan harmonis antara bank dan nasabah sehingga 

berkontribusi pada keadilan sosial, kemakmuran, dan solidaritas dalam 

ekonomi Islam. 
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B. Saran 

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan  

serta penarikan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk memperkuat kepercayaan nasabah maka Bank Muamalat 

disarankan untuk meningkatkan sistem pencatatan yang 

memungkinkan nasabah memantau porsi kepemilikan yang telah 

dibayar secara langsung dan periodik. Pengembangan aplikasi digital 

dapat menjadi sarana efektif untuk tujuan ini.  

2. Kolaborasi lebih lanjut dan intens dengan notaris, Dewan Pengawas 

Syariah (DPS), serta lembaga hukum terkait diperlukan untuk 

meminimalisir hambatan legal yang dapat timbul terutama dalam hal 

kelengkapan dokumen properti. Proses ini akan membantu 

mengamankan jaminan hak tanggungan sejak awal akad. 

3. Mengingat risiko perubahan nilai properti maka direkomendasikan 

agar Bank Muamalat cabang Makassar melakukan penelitian lanjutan 

untuk mengembangkan mekanisme penyesuaian nilai jaminan yang 

lebih adaptif. Hasil penelitian ini dapat membantu bank mengantisipasi 

risiko dan menyesuaikan opsi restrukturisasi cicilan sesuai kondisi 

pasar. 

C. Implikasi Penelitian  

1. Implikasi Teoretis: Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hak 

tanggungan dalam akad MMQ sesuai dengan konsep rahn dalam syariah 

yang memberikan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan 

penghormatan terhadap hak debitur. Ini memperkaya literatur tentang 

penerapan hukum Islam dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. 
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2. Implikasi Praktis: Implementasi hak tanggungan memberikan 

kepastian hukum bagi bank dan nasabah serta membangun 

kepercayaan terhadap sistem pembiayaan berbasis syariah. Proses 

transparan dan manusiawi dalam penyelesaian wanprestasi dapat 

menjadi model bagi bank syariah lain. 

3. Implikasi Kebijakan: Hasil penelitian ini mendukung perlunya 

kebijakan yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan regulasi 

nasional secara lebih eksplisit, terutama dalam pengelolaan hak 

tanggungan, untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah. 
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Lampiran 1: Izin Penelitian 
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Lampiran 2: Pedoman Wawancara  

Pertanyaan untuk Bank Muamalat  (Fokus: Implementasi dan Solusi 

Hukum Jaminan Hak Tanggungan pada Akad Musyārakah Mutanāqiṣah) 

1.  Bagaimana proses penerapan akad Musya rakah Mutana qis ah pada 

produk Kepemilikan Rumah Hijrah di Bank Muamalat Indonesia?  

2.  Bagaimana sistem kerja sama kepemilikan antara nasabah dan bank 

pada akad ini?      

3.  Apakah ada kebijakan khusus yang mengatur penjaminan hak 

tanggungan di Bank Muamalat dalam akad Musya rakah Mutana qis ah? 

4.  Bagaimana proses penjaminan hak tanggungan jika objeknya 

merupakan milik bersama antara nasabah dan bank? 

5. Apa tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan jaminan hak t

 anggungan? 

6.  Bagaimana Bank Muamalat mengatasi potensi konflik kepentingan 

(keseimbangan) antara prinsip ekonomi Islam dan regulasi perbankan 

yang berlaku? 

7.  Apakah pernah terjadi kasus sengketa terkait jaminan, seperti 

penyalahgunaan jaminan ketika pembiayaan telah lunas namun masih 

muncul sengketa? Jika ya, bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh 

Bank Muamalat? 

8.  Bagaimana Bank Muamalat mempersiapkan karyawan, terutama yang 

terlibat langsung dalam pembiayaan, terkait implementasi akad 

Musya rakah Mutana qis ah dan jaminan hak tanggungan? 
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Pertanyaan untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Fokus: Kesesuaian 

Syariah dan Aspek Hukum Jaminan Hak Tanggungan) 

1.  Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi 

penerapan jaminan hak tanggungan dalam akad Musya rakah 

Mutana qis ah? 

2.  Apakah panduan hukum dari Dewan Syariah atau otoritas terkait 

mengenai implementasi jaminan hak tanggungan dalam akad ini sudah 

jelas dan diterapkan? 

3.  Bagaimana DPS memastikan bahwa penerapan jaminan hak 

tanggungan dalam akad ini sesuai dengan prinsip  syariah? 

4.  Bagaimana Anda menilai transparansi dan keadilan dalam penerapan 

jaminan hak tanggungan, khususnya dalam konteks kepemilikan 

bersama antara bank dan nasabah? 

5.  Bagaimana proses pelibatan notaris dalam pembuatan jaminan hak 

tanggungan pada akad Musya rakah Mutana qis ah? 

6.  Apakah pernah terjadi perbedaan pandangan antara fatwa syariah dan 

hukum positif terkait penjaminan hak tanggungan pada akad ini? Jika 

ya, bagaimana penyelesaiannya? 

7.  Bagaimana DPS memastikan tidak terjadi penyalahgunaan hak 

tanggungan pada akad Musya rakah Mutana qis ah?  
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Pertanyaan untuk Notaris (Fokus: Kesesuaian Hukum dan Syariah 

dalam Akad MMQ) 

1.  Bagaimana proses penandatanganan dan pengesahan dokumen akad 

Musya rakah Mutana qis ah menurut Anda dari sudut pandang notaris? 

2.  Apakah ada tantangan hukum yang sering dihadapi terkait dengan 

pembagian kepemilikan antara bank dan nasabah dalam akad MMQ? 

3.  Bagaimana notaris memastikan bahwa perjanjian ini sesuai dengan 

hukum positif Indonesia sekaligus memenuhi prinsip syariah? 

4.  Apakah terdapat perbedaan pandangan hukum antara notaris dengan 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penjaminan hak pada akad 

MMQ? Jika ada, bagaimana perbedaan tersebut diselesaikan? 

5.  Bagaimana proses pembuatan hak tanggungan untuk jaminan dalam 

akad MMQ? Apa saja dokumen hukum yang harus disiapkan dan 

dipenuhi? 

6.  Apa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak nasabah dan 

bank dalam kasus penyelesaian sengketa pada akad MMQ? 

7.  Bagaimana notaris memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan hak 

tanggungan selama berlangsungnya akad hingga lunas? 
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Pertanyaan untuk Developer Perumahan (Fokus: Implementasi dan 

Kerjasama dalam Akad MMQ) 

1.  Bagaimana sistem kerjasama antara developer dan bank dalam 

penerapan akad Musya rakah Mutana qis ah pada pembiayaan 

perumahan? 

2.  Bagaimana akad MMQ diterapkan dalam pembagian kepemilikan unit 

rumah antara nasabah dan bank? 

3.  Apakah ada ketentuan khusus dari pihak developer terkait dengan 

penjaminan hak tanggungan untuk properti yang dibiayai dengan akad 

MMQ? 

4.  Bagaimana Anda melihat transparansi proses kepemilikan bersama ini? 

Apakah nasabah diberikan pemahaman yang jelas tentang proses ini? 

5.  Apa tantangan yang sering dihadapi oleh developer dalam menerapkan 

akad MMQ pada proyek perumahan, baik dari segi teknis maupun 

hukum? 

6.  Bagaimana developer memastikan bahwa properti yang dibangun dan 

dijual memenuhi syarat-syarat syariah yang ditetapkan oleh bank 

untuk akad MMQ? 

7.  Apakah pernah ada kasus sengketa kepemilikan atau permasalahan 

hukum antara nasabah, developer, dan bank terkait akad MMQ? Jika ya, 

bagaimana penyelesaiannya? 
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Pertanyaan untuk Nasabah  (Fokus: Pengalaman dan Pandangan tentang 

Akad dan Jaminan HakTanggungan) 

1.  Bagaimana pengalaman Anda dalam proses akad Musya rakah 

Mutana qis ah terkait produk Kepemilikan Rumah Hijrah di Bank 

Muamalat? 

2.  Bagaimana Anda dilibatkan dalam proses penjaminan hak tanggungan? 

3.  Apakah menurut Anda, jaminan hak tanggungan yang diterapkan dalam 

akad Musya rakah Mutana qis ah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah? 

4.  Bagaimana Anda melihat transparansi dan keadilan dalam pengelolaan 

jaminan hak tanggungan oleh bank? 

5.  Apakah ada kendala yang Anda rasakan terkait jaminan hak 

tanggungan selama masa pembiayaan berlangsung? 

6.  Jika terjadi sengketa terkait jaminan seperti penyalahgunaan jaminan, 

bagaimana Bank Muamalat menangani masalah ini menurut 

pengalaman Anda? 

7.  Apakah Anda merasa prosedur akad dan jaminan hak tanggungan 

dalam pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? 
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Lampiran 3: Hasil Wawancara Sebelum Reduksi Data 

Hasil Wawancara dengan Bank Muamalat Indonesia 

1.  “Proses akad Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ) di Bank Muamalat 

punya dua jenis: pertama, buat pembelian rumah baru, dan kedua buat 

refinancing aset yang udah ada. Kalau buat beli rumah baru, rumah itu jadi 

milik bersama antara bank dan nasabah. Nasabah bisa tinggal di rumah itu, 

dan tiap bulan bayar sewa plus bagi hasil ke bank. Dalam cicilan bulanan, 

nasabah ngelunasin porsi bank sambil bayar sewa. Semakin lunas, makin besar 

porsi kepemilikan nasabah....” 

2.  “Kerja sama dalam akad ini bikin rumah jadi milik bersama antara bank 

dan nasabah selama masa cicilan. Nasabah bayar sewa tiap bulan sesuai 

dengan porsi kepemilikan bank. Begitu masa cicilan selesai, kepemilikan 

penuh rumah bakal pindah sepenuhnya ke nasabah....” 

3. “Hak tanggungan sebenarnya bukan bagian utama dari akad MMQ, tapi 

tetap ada jaminan yang dipasang, baik untuk objek syirkah atau aset lain. 

Nilainya minimal 110% dari jumlah pembiayaan yang diberikan bank....” 

4. “Meskipun rumah itu milik bersama selama akad, hak tanggungan tetap 

dipasang atas nama nasabah. Jadi secara hukum, rumah diakui sebagai milik 

nasabah walaupun kepemilikan penuh baru akan beralih setelah cicilan 

lunas....” 

5. “Salah satu tantangan besar adalah ketidakjujuran dari nasabah, 

terutama soal uang muka. Kadang nasabah dan developer bilang udah bayar 

uang muka, padahal belum. Selain itu, masalah lain muncul saat nilai sewa 

berubah selama masa akad. Bank bisa menyesuaikan sewa berdasarkan 

beberapa faktor, tapi hal ini sering bikin nasabah kaget karena mereka kira 

pembayaran sewa bakal tetap sama sampai akhir....” 
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6. “Bank Muamalat berusaha semaksimal mungkin mengikuti prinsip 

syariah, meskipun kadang ada pengaruh dari sistem ekonomi global. Tapi 

khusus untuk akad MMQ, fatwa DSN dan aturan OJK sudah jelas, jadi nggak ada 

konflik yang besar....” 

7. “...Sengketa biasanya terjadi kalau nasabah nggak bayar angsuran tepat 

waktu. Meskipun masa akad sudah selesai, kalau ada tunggakan, bank masih 

menganggap haknya atas rumah belum selesai. Penyelesaian pertama selalu 

lewat musyawarah. Setelah musyawarah, maka langkah penyelesaian 

selanjutnya adalah restrukturisasi cicilan atau penjualan sukarela. Kalau 

masih buntu, baru dibawa ke pengadilan agama untuk dilakukan eksekusi hak 

tanggungan. Bank dapat melakukan lelang hak tanggungan sebagai langkah 

terakhir setelah mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama.”  

8. “Karyawan di Bank Muamalat selalu dapat pelatihan rutin sesuai posisi 

dan jabatan. Yang ngurus pembiayaan seperti Relationship Manager (RM) 

Financing diberi panduan operasional dan teknis soal akad MMQ. Ada tiga tim 

yang bekerja sama: ada yang jualan, ada yang ngurus proses, dan ada yang 

analisis risiko....” 
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Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

1.  “Peran DPS dalam mengawasi penerapan jaminan hak tanggungan 

sangat penting. DPS memastikan bahwa seluruh transaksi dan implementasi 

produk yang dilakukan oleh bank syariah, seperti akad Musya rakah 

Mutana qis ah, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS tidak hanya 

memberikan edukasi kepada direksi dan manajemen bank terkait aspek 

syariah tetapi juga mengawasi proses operasional. Selain itu, DPS berperan 

dalam memantau kepatuhan terhadap fatwa-fatwa syariah dan memastikan 

bahwa produk tersebut tidak melanggar ketentuan syariah. Salah satu langkah 

pengawasan adalah dengan melakukan uji petik, di mana DPS secara acak 

memeriksa transaksi untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariah....” 

2.  “Panduan hukum terkait jaminan hak tanggungan dalam akad 

Musya rakah Mutana qis ah sudah cukup jelas. Sebelum bank syariah 

meluncurkan produk apapun, termasuk akad ini, DPS harus memastikan ada 

fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang 

mendasarinya. Panduan ini mencakup konsep dasar, penerapan akad, serta 

mitigasi risiko yang terkait. Seluruh produk syariah harus mematuhi fatwa ini, 

dan produk Musya rakah Mutana qis ah telah lama diimplementasikan oleh 

bank syariah, termasuk Bank Muamalat....” 

3.  “Untuk memastikan penerapan jaminan hak tanggungan sesuai dengan 

prinsip syariah, DPS menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, DPS 

mengacu pada panduan dari DSN-MUI yang telah dijelaskan dalam fatwa. 

Kedua, DPS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad dan transaksi 

yang dilakukan oleh bank. Selain itu, DPS juga membuka ruang konsultasi bagi 

manajemen bank terkait penerapan jaminan hak tanggungan. Laporan rutin, 

seperti laporan bulanan dan tahunan, juga digunakan untuk mengawasi dan 
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mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakpatuhan terhadap syariah....” 

4.  “DPS menilai bahwa transparansi dan keadilan adalah prinsip utama 

dalam ekonomi Islam. Dalam akad Musya rakah Mutana qis ah, transparansi 

dijaga melalui penetapan sejak awal tentang porsi kepemilikan dan bagi hasil 

antara bank dan nasabah. Keadilan juga diperhatikan dengan memastikan 

bahwa pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara proporsional 

berdasarkan kontribusi modal dari kedua belah pihak. DPS menekankan 

pentingnya komunikasi yang terbuka antara bank dan nasabah untuk 

memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban 

mereka....” 

5.  “Pelibatan notaris dalam pembuatan jaminan hak tanggungan pada 

akad Musya rakah Mutana qis ah merupakan kewajiban. Notaris yang terlibat 

harus memiliki pemahaman mengenai syariah, dan sebagian besar bank 

syariah telah bekerja sama dengan notaris yang memiliki sertifikasi dalam 

hukum syariah. Proses ini memastikan bahwa setiap akad yang melibatkan 

jaminan hak tanggungan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan 

hukum yang berlaku....” 

6.  “Secara umum, fatwa syariah dan hukum positif yang ada di Indonesia 

tidak bertentangan. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin ada perbedaan 

pandangan terkait implementasi praktisnya. Misalnya, ada diskusi terkait 

apakah emas boleh dicicil dalam konteks jual beli komoditi, yang menunjukkan 

bagaimana perkembangan fatwa syariah beradaptasi dengan perubahan 

situasi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, DPS 

menjelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap menjadi landasan utama, 

dan fatwa disesuaikan dengan kondisi yang berkembang tanpa mengabaikan 

hukum positif....” 
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7.  “Untuk mencegah penyalahgunaan hak tanggungan, DPS berperan 

dalam memastikan bahwa akad Musya rakah Mutana qis ah disusun dengan 

jelas, termasuk aturan mengenai pengalihan kepemilikan dari bank kepada 

nasabah. Dalam hal terjadi masalah seperti gagal bayar, proses eksekusi hak 

tanggungan dilakukan melalui tahapan yang adil dan transparan, dengan 

memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menjual asetnya terlebih dahulu. 

Jika nasabah tidak mampu, bank dapat melakukan lelang sebagai langkah 

terakhir. Transparansi dalam proses ini diupayakan agar tidak merugikan 

salah satu pihak....” 
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Hasil Wawancara dengan Notaris 

Notaris 1 

1.  “Proses akad Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ) di bank syariah 

umumnya berupa perjanjian di bawah tangan yang disiapkan oleh pihak bank 

dan nasabah. Dokumen yang diberikan kepada notaris sudah siap untuk 

dilegalisasi, kita notaris cuma legalisasi....” 

2.  “Dalam akad MMQ, setau saya kepemilikan awal biasanya dimulai 

dengan porsi yang lebih besar di pihak bank. Tantangan utama terkait 

pembagian kepemilikan muncul karena bank memiliki bagian yang lebih besar 

di awal, sementara nasabah secara bertahap melunasi hingga seluruh 

kepemilikan beralih kepada nasabah. Tantangan hukum lain muncul ketika 

pihak bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penilaian jaminan, 

yang dapat berisiko menjadi kredit macet....” 

3.  “Perjanjian MMQ dibuat secara langsung oleh pihak bank dan nasabah, 

tanpa keterlibatan notaris dalam penyusunan atau penyesuaian perjanjian 

dengan hukum positif Indonesia maupun prinsip syariah. Kita hanya mencatat 

dan mengesahkan dokumen sesuai prosedur hukum yang berlaku....” 

4.  “Akad syariah termasuk MMQ tunduk pada ketentuan Undang-Undang 

Hak Tanggungan yang berlaku untuk semua jenis akad, baik syariah maupun 

konvensional. Perbedaan pandangan terkait kepemilikan dan hak tanggungan 

bisa terjadi dalam praktik, namun semuanya tetap mengikuti aturan hukum 

yang sama....” 

5.  “Proses pembuatan hak tanggungan melibatkan beberapa dokumen, 

termasuk akta jual beli, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan sertifikat hak tanggungan. 

Semua dokumen ini penting dek untuk memastikan bahwa hak tanggungan 
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sudah tercatat dengan benar dan dapat dieksekusi jika diperlukan....” 

6.  “Kita selalu lakukan pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) untuk memastikan keaslian dan legalitas objek yang 

dijaminkan. Dalam kasus sengketa, bank memiliki hak preferensi untuk 

mengeksekusi objek yang dijaminkan berdasarkan sertifikat hak tanggungan 

jika nasabah mengalami wanprestasi....” 

7.  “Penyalahgunaan hak tanggungan sulit dipastikan dek karena pemilik 

objek masih memiliki hak untuk menjual objek yang dijaminkan, meskipun 

objek tersebut dalam keadaan terikat hak tanggungan. Namun, risiko ini 

ditanggung oleh penjual dan pembeli. Notaris hanya bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa proses administrasi dan dokumen terkait sudah lengkap.” 

 

Notaris 2 

1.  “Menurut pengalaman saya, proses penandatanganan dokumen akad 

MMQ dilakukan dengan memperhatikan autentisitas akta dan legalitasnya. 

Dokumen MMQ bisa bersifat autentik atau di bawah tangan. Jika akta 

dilakukan di bawah tangan, maka harus dilakukan legalisasi oleh notaris, yang 

mana pada saat tersebut harus ada pihak bank, saksi, dan dokumen 

pendukung lainnya. Penting bagi notaris untuk memastikan dokumen tersebut 

sah secara hukum, dengan mengikuti undang-undang jabatan notaris yang 

relevan....” 

2.  “Tantangan hukum yang sering muncul dalam akad MMQ terutama 

terlihat saat terjadi wanprestasi (ketidakmampuan nasabah memenuhi 

kewajiban). Salah satu tantangan utama adalah dalam pemeriksaan sertifikat 

tanah, di mana bisa saja terdapat masalah legalitas atau catatan yang belum 

diselesaikan, sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. Notaris juga harus 



170 
 

 
 

memastikan keabsahan dokumen sertifikat agar tidak terjadi sengketa di 

kemudian hari....” 

3.  “Caranya adalah notaris memastikan bahwa perjanjian sesuai dengan 

hukum positif Indonesia dengan mengikuti asas-asas hukum agraria, seperti 

asas Nemo Plus Juris (seseorang hanya bisa melakukan perbuatan hukum atas 

miliknya sendiri). Sementara dari sisi syariah, prinsip keadilan dan ketertiban 

juga dipastikan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang 

memberikan panduan agar akad tetap mematuhi prinsip syariah....” 

4.  “...Perbedaan pandangan hukum dengan DPS bisa terjadi, terutama jika 

notaris tidak memiliki sertifikat syariah atau tidak memahami prinsip-prinsip 

syariah dengan baik. Namun, perbedaan tersebut umumnya dapat diselesaikan 

dengan keputusan DPS sebagai pengawas utama yang mengedepankan prinsip 

ekonomi syariah. Dalam beberapa kasus, perselisihan ini diselesaikan di 

Pengadilan Ekonomi Syariah....” 

5.  “Hak tanggungan dalam akad MMQ tunduk pada Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Notaris harus bekerja sama 

dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memastikan keabsahan 

pembuatan hak tanggungan, terutama terkait identitas objek dan subjek yang 

terlibat. Tanpa kejelasan identitas debitur dan objek jaminan, hak tanggungan 

bisa dianggap tidak sah dan tidak dapat dieksekusi.” 

6.  “Langkah utama yang kita ambil untuk melindungi hak nasabah dan 

bank adalah dengan memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 

dalam setiap akad. Notaris bertugas menjamin kepastian hukum dengan 

menyusun akta yang sesuai dengan peraturan, dan melakukan pengecekan 

terhadap semua pihak yang terlibat dalam akad agar tidak terjadi wanprestasi 

atau penyalahgunaan hak tanggungan....” 
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7.  “Notaris bisa memastikan tidak ada penyalahgunaan hak tanggungan 

dengan melakukan identifikasi para pihak sebelum akad, memastikan 

keabsahan sertifikat tanah, dan memverifikasi bahwa pihak yang terlibat 

memiliki kompetensi hukum yang sah. Proses ini dilakukan dalam tiga tahap: 

sebelum pembuatan akta, saat pembuatan akta, dan setelah pembuatan 

akta....” 

 

 

 

  



172 
 

 
 

Hasil Wawancara dengan Developer 

1.  “Gini nanda, sistem kerjasama antara developer dan bank dalam akad 

Musya rakah Mutana qis ah (MMQ) biasanya dimulai dengan perjanjian kerja 

sama (PKS) yang ditandatangani oleh kedua pihak. Bank menyediakan sekitar 

80% modal untuk proyek perumahan, sementara developer menyediakan 

20%. Pembayaran dari bank kepada developer dilakukan secara bertahap 

berdasarkan kemajuan pembangunan, dan keuntungan didapatkan dari hasil 

penjualan unit rumah....” 

2.  “Awalnya bank itu biasanya 80%, nasabahnya 20%. Kemudian nasabah 

melakukan pembayaran bertahap sehingga porsi kepemilikan bank berkurang, 

setau saya gitu....” 

3.  “Biasanya, dokumen yang diperlukan mencakup legalitas tanah, 

sertifikat hak milik, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), serta aspek legalitas 

lainnya seperti PBB. Semua dokumen tersebut harus dipenuhi sebelum 

pembangunan dimulai untuk memastikan bahwa properti dapat dijadikan 

jaminan yang sah....” 

4.  “Proses kepemilikan dalam akad MMQ sangat transparan. Setiap kali 

nasabah melakukan pembayaran, mereka tahu persis berapa sisa utang dan 

porsi kepemilikan yang masih dipegang oleh bank. Hal ini berbeda dengan 

kredit konvensional, di mana sering kali sulit mengetahui sisa pokok yang 

harus dibayar....” 

5.  “Tantangan dalam menerapkan akad MMQ terutama berkaitan dengan 

lokasi proyek dan strategi penjualannya. Namun, dari segi teknis dan hukum, 

tidak banyak tantangan yang signifikan karena akad MMQ telah diatur dengan 

jelas. Mayoritas konsumen baik muslim maupun non-muslim menyukai 

metode pembiayaan ini.” 
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6.  “...Sebelum membangun, aspek legalitas seperti sertifikat, IMB, PBB, 

dan lainnya harus clear. Jika tidak, bank tidak akan membantu 

pembiayaannya....” 

7. “...Selama kurang lebih 6 tahun, saya tidak pernah mengalami sengketa 

dalam akad MMQ. Semuanya sangat jelas dan transparan sejak awal....” 
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Hasil Wawancara dengan Nasabah 

1. “Pengalaman saya dalam proses akad Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ) 

ini sebenarnya cukup mudah dipahami setelah dijelaskan sama pihak bank. 

Bank Muamalat memberikan penjelasan yang jelas soal konsep kepemilikan 

bersama antara bank dan saya sebagai nasabah. Jadi, kepemilikan bank secara 

bertahap saya beli sampai akhirnya nanti rumah ini 100% milik saya. Proses 

ini menurut saya cocok dengan prinsip syariah yang saya pahami, di mana 

kerjasama dan pembagian risiko antara bank dan nasabah benar-benar 

terjaga. Keseluruhan pengalamannya bisa dibilang cukup positif....” 

2.  “Saya dilibatkan terutama pada saat penandatanganan dan persetujuan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jaminan hak tanggungan. Pihak 

bank menjelaskan bahwa jaminan ini penting untuk melindungi kedua belah 

pihak, baik bank maupun saya. Saya juga harus menyerahkan dokumen-

dokumen terkait rumah sebagai jaminan. Dalam proses ini, keterlibatan saya 

lebih pada aspek administratif, sedangkan urusan teknisnya lebih banyak 

diurus oleh bank dan notaris....” 

3. “Menurut saya, jaminan hak tanggungan yang diterapkan dalam akad 

MMQ ini sudah sesuai banget dengan prinsip-prinsip syariah. Kenapa? Karena 

jaminan ini cuma buat memastikan transaksi tetap aman, bukan untuk 

mengambil untung dari nasabah. Selain itu, nggak ada unsur riba atau garar 

(ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah, jadi jaminan ini benar-benar 

berfungsi untuk perlindungan saja....” 

4. “Saya merasa transparansi dan keadilan dalam pengelolaan jaminan 

hak tanggungan oleh bank cukup bagus. Pihak bank menjelaskan secara jelas 

semua biaya yang terkait dengan penjaminan serta syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. Saya juga merasa diperlakukan secara adil selama seluruh proses ini, 
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termasuk dalam penjelasan soal hak dan kewajiban saya sebagai nasabah....” 

5.  “Selama masa pembiayaan, saya ndak terlalu merasakan kendala yang 

besar terkait jaminan hak tanggungan. Tapi, ada sedikit kekhawatiran soal 

kemungkinan biaya tambahan kalau nilai properti menurun. Meskipun begitu, 

pihak bank sudah meyakinkan bahwa risiko seperti ini jarang terjadi dan 

sudah diantisipasi dalam perjanjian....” 

6.  “Saya sih belum pernah mengalami sengketa, tapi dari penjelasan pihak 

bank, mereka punya mekanisme penyelesaian yang cukup jelas. Biasanya 

masalah seperti ini diselesaikan lewat mediasi yang berdasarkan prinsip 

syariah. Prosesnya juga dilakukan dengan adil, tanpa memberatkan satu pihak 

secara berlebihan. Jadi, saya yakin kalau ada sengketa, penyelesaiannya tetap 

adil....” 

7.  “Iya, saya merasa semua prosedur akad dan jaminan hak tanggungan 

yang saya jalani ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mulai dari 

akad, pembagian keuntungan dan kerugian, sampai pengelolaan jaminan, 

semuanya dijelaskan secara transparan. Dan yang penting saya nggak merasa 

ada unsur riba, garar, atau spekulasi yang melanggar syariah di dalamnya....” 
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