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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak ا

dilambangkan 

tidak  dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ث

  s a s  es (dengan titik di ث

atas) 

 jim j je ج

 h a h  ha (dengan titk di ح

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z al z  zet (dengan titik di ذ

atas) 

 ra r er ز

 zai z zet ش

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 s ad s  es (dengan titik di ص

bawah) 
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 d ad d  de (dengan titik di ض

bawah) 

 t a t  te (dengan titik di ط

bawah) 

 z a z  zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ن

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ى

ّ wau w We 

ٍ ha h Ha 

hamza ء

h 

, Apostop 

ٕ ya y Ye 

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tan

da 

Nama Huruf  Latin Na

ma 

 fathah a a ـَ

 kasrah i i ـَ

 dammah u u ـَ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tan

da 

Nama Huruf 

Latin 

Na

ma 

 

ٕ fathah dan ya ai a dan i 

 

ّ fathah dan wau au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat 

dan Huruf 

Nama Huru

f dan Tanda 

Nama 

 

 fathah dan alif atau ya a ..ا|َ َٕ ...

 

a dan garis di atas 

ٕ kasrah dan ya i i dan garis di atas 
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 ۇ

 

dammah dan wau u u dan garis di atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

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

hidup atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

maka ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  

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

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

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

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

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subha nahu  wa ta„a la   

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imra n/3:4  

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 
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KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 

KB  = Keluarga Berencana 

BKKBN  = Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

DP3AP2KB  = Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

PPA  = Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Muhammad Shafwan Rabbani 
Nim : 11000120095 
Judul : Implementasi Akad Muḍārabah Dalam Produk Simpanan Di 

Bank  Syariah Indonesia Cabang Barru 
 

 Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan 
syariah di Indonesia telah mengembangkan produk simpanan berbasis akad 
mudharabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang menginginkan 
pilihan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Cabang Barru menjadi salah 
satu entitas BSI yang aktif dalam mengimplementasikan akad mudharabah 
dalam produk simpanannya. Abstrak ini mengeksplorasi bagaimana BSI 
Cabang Barru mengelola implementasi akad mudharabah dalam produk 
simpanan mereka. Studi ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi yang dilakukan oleh BSI Cabang Barru untuk memastikan kepatuhan 
terhadap prinsip syariah serta keberhasilan produk simpanan mudharabah 
dalam menarik minat dan kepercayaan masyarakat Barru. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis 
deskriptif untuk menjelaskan proses implementasi akad mudharabah, serta 
studi kasus untuk menggambarkan pengalaman praktis BSI Cabang Barru 
dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Data 
yang digunakan meliputi informasi dari dokumentasi internal BSI, 
wawancara dengan manajer produk dan nasabah, serta observasi langsung 
terhadap praktik akad mudharabah di Cabang Barru. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa BSI Cabang Barru telah berhasil mengimplementasikan 
akad mudharabah dengan baik dalam produk simpanan mereka, meskipun 
menghadapi beberapa tantangan terkait pemahaman nasabah dan proses 
internal bank. Keberhasilan ini tercermin dalam tingginya tingkat 
kepercayaan nasabah dan pertumbuhan dana yang signifikan dalam produk 
simpanan mudharabah. 

Abstrak ini memberikan wawasan tentang praktik akad mudharabah 
di lembaga keuangan syariah Indonesia, serta memberikan rekomendasi 
untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam implementasi akad 
mudharabah di BSI Cabang Barru dan institusi serupa. 

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad Mudharabah, Produk Simpanan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia 

merupakan salah satu perwujudan dari pertanggung jawaban manusia 

sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus 

terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal 

dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang 

dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah 

Al-Arabi mendefinisikan: “Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip 

tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan pondasi 

ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.1 Manusia sebagai 

individu yang hidup dalam masyarakat selalu berhubungan dengan individu lain. 

Hal ini sering disebut sebagai kehidupan sosial, di mana status dan posisi 

seseorang dalam kelompok sosialnya terkait dengan hubungannya dengan 

individu lain dalam kelompok tersebut, atau hubungan kelompok tersebut dengan 

kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar.
2
 

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk 

memenuhi kebutuhannya. Banyak interaksi yang diimplementasikan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Di sini bisa terjadi interaksi saling menguntungkan 

                                                        
1 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, “Ekonomi Islam: Prinsip, dasar dan tujuan,” 

Yogyakarta: Magistra Insania Press Azhar, 2004. 
2 Nila Sastrawati, “Konsumtivisme dan status sosial ekonomi masyarakat,” El-

Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020, 17–26. 
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antara individu. Pada dasarnya, setiap orang yang bekerja bersama pasti akan 

mencapai hasil yang diinginkannya, dan tidak ada yang menderita akibatnya.
3 

  Agama Islam memiliki satu sumber pokok hukum yang tetap yaitu al-

Qur’an. Sebagai satu sumber pokok hukum, al- Qur’an memiliki salah satu 

segi hukum yang terdapat di dalamnya, yaitu masalah-masalah hukum Islam 

yang membolehkan dan membenarkan seorang muslim berdagang atau 

usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan antara modal dan 

tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotong-royongan yang 

mana memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, Islam 

juga memberikan ketentuan atau aturan-aturan yang dapat dilakukan baik 

secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan 

mengandung kebaikan. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber 

dari agama Islam  dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, 

hukum Islam mempunyai beberapa istilah, yaitu hukum, hukum dan ahkam, 

syari’ah atau syari’at, fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan 

dengan istilah- istilah tersebut4 

Islam sebagai agama (al-din) memuat ajaran yang bersifat universal 

dan komprehensif (kaffah). Universal berarti bahwa nilai-nilai atau ajaran 

Islam dapat diterima oleh seluruh masyarakat baik yang beragama Islam 

maupun bukan, misalnya nilai keadilan, musyawarah dan amanah. Sedangkan 

komprehensif berarti bahwa ajaran Islam mencakup seluruh dimensi 

kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. 

Sebagai agama yang bersumber dari wahyu ilahi dan sunah Rasul, Islam 

                                                        
3
Rosmiyati Rosmiyati dan M Thahir Maloko, “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021, 166–

76. 
4 Mohammad Daud Ali, “Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam 

di Indonesia,” 2007. 
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mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha memperoleh kebahagiaan 

hakiki yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena 

itu, Islam mendorong kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa ingat 

kepada Allah dan bekerja keras, berkeseimbangan antara duniawi dan 

ukhrawi serta senantiasa optimis (tidak berputus asa) terhadap rahmat 

Allah.5 

Berbicara mengenai bekerja keras dan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat, pasti namanya manusia sebagai hamba Allah mempunyai rencana-

rancana di masa yang akan datang apa yang ingin di capainya. Dalam Islam 

diajarkan tentang sikap saling membantu, sikap saling membantu ini bisa 

berupa membantu sesama mewujudkan keinginan dan rencana-rencana yang 

sudah di rancang sebelumnya. Islam yang dibawa oleh Rasulullah selain 

untuk kemaslahatan umat manusia tetapi juga mempunyai tujuan yaitu untuk 

meluruskan tingkah laku manusia di muka bumi seperti dalam hal pergaulan, 

transaksi perekonomian, jual beli dan lainnya. 

Sementara itu dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan 

struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan 

penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidak hati-hatian dan 

kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana, di perparah oleh kurang 

memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum di sertai dengan 

sistem politik yang kurang demokratis sehingga di antaranya mengakibatkan 

banyaknya distrosi sehingga terjadi penyimpangan dari praktek ekonomi 

pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya fondasi perekonomian 

nasional.6  

                                                        

5Rahmat Hidayat, “Efisiensi perbankan syariah: teori dan praktik,” Bekasi: Gramata 
Publishing, 2014. 

6Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari teori ke praktik (Gema Insani, 2001). 
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Masyarakat dalam menyerahkan dananya pada bank syariah pada 

dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata- mata hanya 

dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan 

kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (return). Oleh karena itu, 

untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan 

prinsip kehati-hatian. Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah 

menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui 

pembiayaan, diantaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi 

pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, termasuk pembiayaan 

yang menggunakan skim mudharabah.7 

Akad Mudharabah Sebagian Ulama Hijaz mendefinisikan akad 

mudharabah sebagai qirad, sedangkan menurut jumhur Ulama mudharabah 

adalah bagian dari musyarakah, namun Wahbah Az-Zuhaily mengungkapkan 

pemilik modal memberikan hartanya kepada pengusaha untuk di 

perdagangkan dengan pembagian yang telah disepakati dengan ketentuan 

kerugian dan keuntungan.8 Salah satu akad yang digunakan dalam produk 

tabungan rencana adalah mudharabah muthlaqah, Mudharabah muthlaqah 

merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan 

mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana 

yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai 

dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, 

waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang 

dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar 

                                                        

7Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, “Pustaka Utama Grafiti” 
(Jakarta, 1993). 

8Adrian Sutedi, “Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah: dalam kerangka 
otonomi daerah,” 2009. 
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kepada mudharib untuk menjalankan usahanya, asalkan sesuai dengan 

prinsip syariah Islam.9 

Dalam menghadapi kebutuhan masyarakat, maka kehadiran bank 

syariah di Indonesia salah satunya adalah untuk peredaran uang yang 

pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan 

syariah harus mampu menciptakan produk yang menarik dan dapat 

melakukan inovasi baru dalam membuat produk yang variasi dan 

kombinasinya, sehingga mampu menambah daya tarik bank syariah dan 

meningkatkan dinamisme perbankan syariah dalam menghadapi kebutuhan 

masyarakat modern yang semakin kompleks. 

Aturan tentang perbankan Syariah di muat dalam UU. No 21 tahun 

2008 Pasal 19 huruf c tentang  akad mudhrabah Yang dimaksud dengan 

“Akad mudharabah” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha 

antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang 

menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau 

Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi 

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, 

sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika 

pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi 

perjanjian.10 Dalam  Fatwa Dewan   Syari’ah   Nasional   NO:07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah  (Qiradh)menyatakan  bahwa 

Mudharabahyaitu akad  kerjasama  suatu  usaha  antara  dua  pihak  di  mana  

pihak  pertamma (shaibul   mal,LKS)   menyediakan   seluruh   modal,   sedang   

pihak   kedua (mudharib, nasabah)  bertindak  selaku  pengelola,  dan  

                                                        

9M B A Ismail, Perbankan syariah (Kencana, 2017). 

10Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, 2008. 
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keuntungan  usaha dibagi  di  antara  mereka  sesuai  kesepakatan  yang  

dituangkan  dalam kontrak Secara  teknis, Mudharabah adalah  akad  kerja  

sama  usaha  antara  dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh (100%) modal,   sedangkan   pihak   lainnya   menjadi  

pengelola. Al-mudharabah berasal  dari  kata  dharab,  yang  berarti  berjalan  

atau  memukul.  Secara teknis, al-mudharabahadalah  kerjasama  usaha  

antara  dua  orang  dimana pihak  pertama  (shohibul  maal)  menyediakan  

seluruh  modal,  sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.11  

Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang 

didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip 

Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan 

dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan 

riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip 

bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim 

investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik 

keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan 

posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, 

hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil 

keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga 

pengelolah modal. 

Mudharabah dalam konsep fiqih merupakan salah satu kontrak 

kemitraan dalam keuangan Islam, kontrak ini terdiri dari dua pihak yang 

pertama pihak rabbul maal (pemilik modal) serta menyediakan modal yang 

kemudian mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib 

                                                        

11Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan 
Perbankan Syariah,” SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 3.2 (2020), 42–54. 
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(pemilik usaha atau tenaga kerja) untuk kemudian mengelola modal tersebut 

menjadi usaha yang menghasilkan laba. Apabila usaha tersebut mengalami 

kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandanya kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelaola, si pengelola 

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.  

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh 

berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:   

Pertama: modal, modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “ra’sul 

maal”. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi 

persyaratan: 1. Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. 

Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. 

Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, 

karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan 

perselisihan dalam pembagian keuntungan. 2. Modal harus diserahkan 

sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya 

pada saat ikatan kontrak. 3. Modal juga harus jelas jumlah dan jenisnya.  

Kedua: manajemen, kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua 

kategori, yaitu: 1. Mudharabah Muthlaqah adalah sistem mudharabah dimana 

pemilik modal (investor/Shohib al Mal) menyerahkan modal kepada 

pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa 

pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada Mudhorib 

(pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan 

kemaslahatan. Dalam pembahasan fiqih salafus sholih seringkali dicontohkan 

dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal 

kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar. 2. 
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Mudharabah Muqayyadah (terbatas) adalah pemilik modal (investor) 

menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau 

tempat  atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan mudharib.12 

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam maka 

timbul keinginan untuk menciptakan ekonomi yang berlandakan Syariah. 

Upaya untuk menyelamatkan perekonomian bangsa perlu adanya penerapan 

sistem ekonomi yang mampu membangun gerakan ekonomi umat yang kuat 

dan handal sesuai dengan prinsip-prinsip yang di yakini. Adapun sistem 

ekonomi yang dimaksud adalah sistem Ekonomi Islam Dalam Dalam sistem 

ekonomi Islam mempergunakan moral dan hukum bersama untuk 

menegakan bangunan suatu ekonomi yang praktis. Berkenaan dengan 

prioritas, Islam mengetegahkan suatu konsep keseimbangan antara 

kepentingan individu dan kepentingan Negara yang bersumber kepada Al-

Quran dan Al- Sunnah.13 

Pada prakteknya di perbankan syariah, akad mudharabah mengalami 

beberapa transformasi dari konsep fikih ke akad perbankan. Dalam 

penentuan nisbah bagi hasil. Bank syariah menjalin persetujuan dengan klien 

mudharabah-nya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat 

kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada kekuatan bargaining nasabah, 

Prediksi laba mudharabah, tingkat bunga di pasar bank konvensional, 

karakteristik nasabah, marketabilitas barang dagangan atau prospek usaha, 

dan juga jangka waktu yang digunakan. Nisbah bagi hasil harus disepakati di 

awal kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 

                                                        

12Naia Novriza, “Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah,” Qawanin Journal of Economic Syaria 
Law, 7.7 (2023), 154–66 <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304>.  

13Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum 
perbankan Indonesia,” (No Title), 1999. 
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100%. Sebagaimana Ibn Rusdy menegaskan bahwa kontrak mudharabah 

harus menyepakati adanya pembagian hasil bagi tiap-tiap pihak. Tingkat 

pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah 

yang ditentukan. Sebelum tiba saatnya perhitungan laba, kerja sama 

mudharabah harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus 

disisihkan. Mudharib dituntut untuk tidak mencampurkan semua barang-

barang bisnis mudharib yang merupakan pengembangan dari modal pokok 

mudharabah.  Akan tetapi, kenyataan Kegiatan bank mengumpulkan dana 

disebut dengan kegiatan funding (penghimpunan dana).14  

Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga 

perbankan dalam pengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari 

aktifitas funding untuk disalurkan kepada aktifitas financing, dengan harapan 

bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi likuiditas (kemampuan 

lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi), rentabilitas (kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu), dan solvabilitas (kemampuan lembaga untuk 

membayar semua utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang), 

Melalui bank, kelebihan dana – dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-

pihak dana.15 Bank sangat melimpah, bank menjadi alternatif terbaik untuk 

menyimpan dan meminjam dana. Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu 

bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah, selain bank reguler, 

berkembang dengan baik di Indonesia saat ini. Ciri-ciri teknis penerimaan 

uang, cara transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syarat-syarat 

                                                        

14Novriza. 

15Gita Danupranata, “Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah” (Jakarta: Salemba 
Empat, 2013). 
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dasar untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan semuanya serupa 

dalam beberapa hal antara bank konvensional dan bank syariah.16 

Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah dapat memenuhi 

kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai 

sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional 

yang telah lama ada. Sebagai nasabah tidak cukup hanya dengan memakai 

berbagai produk perbankan syariah tetapi sangat penting juga mengetahui 

hukum dalam suatu produk perbankan. Karena kegiatan tabungan tidak 

semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah). Dengan 

diputuskannya Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, 

bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam 

penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan. 

Masyarakat hanya menginginkan lembaga keuangan yang dapat 

dipercaya dalam mengembangkan dana yang dimilikinya, khususnya pada 

perbankan. Selain menginginkan dana yang dikelola oleh orang-orang 

terpercaya, sehingga mereka merasa aman akan dananya, nasabah juga pasti 

menginginkan dananya dapat dikembangkan dan memperoleh keuntungan 

yang maksimal.17 

Banyak yang meragukan adanya perbankan syariah, sebab mereka 

beranggapan bahwa sistem perbankan bebas. Bunga adalah suatu yang tidak 

mungkin dan tidak lazim, dan juga banyak yang mempertanyakan bagaimana 

bank akan membiayai operasinya.18 

                                                        

16Gandhung Fajar Panjalu, Pengertian Dan Karakteristik Bank Konvensional dan 
Syari’ah,http://www.gfpanjalu,com 20 Desember 2023 

17 M Faruq An-Nabahan, “Sistem Ekonomi Islam: pilihan setelah kegagalan sistem 
Kapitalis dan Sosialis,” Yogyakarta: UII Pers, 2000.h. 117. 

18Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum 
Neo-Revivalis (Paramadina, 2004)., h. 16 
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Terkait dengan barang jaminan, adakalanya barang jaminan yang 

diserahkan oleh nasabah dalam suatu pembiayaan kepada pihak perbankan 

syari’ah bukan merupakan barang milik pribadi, namun barang milik orang 

lain yang dipinjamkan kepada nasabah untuk digunakan sebagai jaminan.. 

Banyaknya sengketa yang timbul antara nasabah dan bank dalam 

pelaksanaan akad, dimana kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh 

nasabah, tidak dipenuhi sesuai dengan akad yang disepakati antara nasabah 

dan bank, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut ke dalam sebuah 

proposal skripsi dengan Judul “ IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH 

DALAM PRODUK SIMPANAN  DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG 

BARRU” 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada penelitiannya 

mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap implementasi akad 

mudharabah dalam produk simpanan di bank syariah indonesia cabang 

Barru. 

2. Deskripsi Fokus  

Dalam memberikan pemahaman mendalam tentang proposal ini maka 

diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul proposal antara 

lain, sebagai berikut: 

a. Hukum Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam.  

berperan besar membentuk wajah Islam, sekaligus memberi kerangka 
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dasar bagaimana bertindak sebagai seorang muslim, ia memberikan 

rambu-rambu yang bervisi ideal-filosofis sekaligus praktis-teknis.19.  

b.  Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau 

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan.20 

c. Akad mudharabah menurut Sayyid Sabiq yaitu Akad antara dua pihak 

dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) 

kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan 

kesepakatan.21 

d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah 

undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia yang dibuat oleh 

pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden. 

Yang dimaksud perbankan syariah oleh undang-undang ini adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya 

e. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 

                                                        

19Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 
91. 

20Nurdin Usman, “Konteks implementasi berbasis Kurikulum” (Jakarta: Grasindo, 
2002). 

21Sayyid Sabiq Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan, Fiqih Sunnah. 
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peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah.22 

f. Produk tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau 

Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengemukakan pokok masalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

implementasi UU No.21 Tahun 2008 tentang akad mudharabah di Bank 

Syariah Indonesia Cabang Barru, berdasarkan pokok masalah di atas maka 

masalah pokok diuraikan dalam 2 sub masalah yaitu:   

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk simpanan di 

bank syariah Indonesia cabang Barru? 

2. Bagaimana ketentuaan Hukum Islam terhadap penggunaan akad 

mudharabah di dalam produk simpanan ? 

D. Kajian Pustaka 

 Pada bagian ini, peneliti akan mengkaji dari beberapa penelitian 

terdahulu untuk, antara lain: 

Tri Mulyani dalam skiripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jaminan dalam Akad mudharabah di BMT Amanah Desa Gulon 

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang”, dari hasil penelitiannya 

                                                        

22Sudarsono Heri, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,” Ekonisia, Yogyakarta, 
2003. 
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dikemukakan bahwasanya adanya penerapan jaminan di BMT Amanah 

adalah hanya sebagai salah satu cara untuk mengatasi risiko pembiayaan, 

pada pedoman umum pembiayaan standar adalah 125% dari jumlah 

pinjaman, akan tetapi pada pelaksanaannya hanya mengambil 70% dari 

jumlah pinjaman dengan tujuan kemaslahatan dan tidak memberatkan 

peminjam Temuan dalam penelitian ini terfokus pada penerapan jaminan 

guna mengatasi resiko pembiayaan Perbedaan dengan penelitian yang 

hendak diteliti terletak pada fokus kajian dan objek penelitiannya. Penelitian 

yang hendak diteliti terfokus pada tinjauan hukum dan landasan hukum 

terkait penerapan jaminan dalam akad produk simpanan mudhrabah. Jadi 

jelas berbeda.23 

Irawati, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UniversitasIslam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Aplikasi Agunan dalam 

pembiayaan mudhrabah dan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk). Dalam skripsi ini dibahas mengenai aplikasi agunan dalam 

pembiayaan mudharabah dan murabahah. Tinjauannya adalah pada teknis 

operasional pembiayaan mudharabah dan murabahah di PT. Bank Muamalat 

bahwa Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang memiliki tugas 

untuk menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 

perekonomian dan juga bertugas mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis 

kegiatan keuangan syariah. Sehingga, walaupun pada dasarnya dalam 

pembiayaan mudharabah tidak ada yang namanya jaminan, harus ada sebuah 

aturan yang memayungi hal itu untuk mencegah risiko yang timbul Temuan 

dalam penelitian ini terfokus pada komparasi mudhrabah dan murabahah 

                                                        

23Tri Mulyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dalam Akad Muda rabah Di 
Bmt Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang” (UIN Sunan Kalijaga, 
2009). 
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terkait aplikasi agunan dalam pembiayaan. Tentu saja terdapat perbedaan 

yang menonjol dengan penelitian yang hendak diteliti. Selain itu fokus kajian 

dan objek penelitiannya. Terjadi perbedaan.24 

Zamroni dengan judulnya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penerapan Jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta”, skripsi ini 

mendeskripsikan bahwa salah satu produk pembiayaan di BMT BIF yaitu 

pembiayaan mudharabah, menerapkan jaminan untuk menghindari kredit 

macet. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan 

dalam pembiayaan mudharabah di BMT BIF sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, akan tetapi dari sisi pertanggungjawaban kerugian BMT BIF 

dikatakan belum sesuai dengan aturan hukum Islam dikarenakan belum 

berani menanggung kehilangan modal dari investasinya Temuan dalam 

penelitian ini terfokus pada penegasan terkait adanya produk simpanan 

mudharabah di BMT BIF , meskipun di dalam penelitian ini terdapat 

pembahasan terkait pelaksanaan jaminan dalam produk simpanan 

mudharabah, tapi orientasi kajian hanya terfokus pada kredit macet. 

Perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti ini terletak pada fokus 

kajian dan objek penelitiannya. Penelitian yang hendak diteliti terfokus pada 

tinjauan hukum dan landasan hukum.25 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                        
24Syah M. Natanegara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam 

Akad Pembiayaan Mud a rabah (Studi Kasus Di Bank Bni Syariah Cabang Trenggalek)” (IAIN 
Ponorogo, 2017). 

25Zamroni Zamroni, “Pengaruh Marketing Mix Dan Syariah Compliance Terhadap 
Keputusan Nasabah Memilih Bank Umum Syariah Di Kota Kudus” (STAIN Kudus, 2016).  
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a. Mengetahui  implementasi akad mudharabah pada produk pendanaan di 

bank syariah Indonesia cabang Barru. 

b. Mengetahui ketentuaan Hukum Islam terhadap penggunaan akad 

mudharabah di dalam produk simpanan  

1. Kegunaan Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada bidang hukum ekonomi syariah.  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi 

masyarakat dalam dalam penggunaan akad mudharabah di bank 

syariah Indonesia. 

b. Secara Praktis  

1) Penelitian ini bagi akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan 

serta wawasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 

implementasi UU No.21 tahun 2008 tentang akad mudharabah di bank 

syariah Indonesia. 

2) Manfaat bagi lembaga dan masukan bagi pihak yang melaksanakan 

akad mudharabah  

3) Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang agar 

melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

A.  Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan mereka dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari harus berpedoman pada syariat Islam 

sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhannya.1 

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan ‘Islam”. 

Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab, namun apabila dirangkai menjadi 

“hukum Islam”, kata tersebut tidak dikenal dalam terminologi Arab. Kita tidak 

dapat menemukan kata itu dalam al-Qur’an, hadis atau literatur Arab lainnya. 

Kata hukum Islam merupakan kata yang sudah melembaga, dipakai secara 

lumrah di Indonesia. Kata ini mulai muncul ketika di Indonesia muncul tiga 

hukum yang saling bersinggungan (trikotomi hukum), yaitu hukum Islam, 

hukum Adat dan hukum Barat. Penyebutan “hukum Islam” itu sendiri 

bertujuan untuk memisahkan antara hukum yang bersumber dari ajaran 

agama Islam, hukum yang berasal dari adat istiadat bangsa Indonesia dan 

hukum Barat yang dibawa oleh kolonial Belanda.2 

Masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia, membawa 

perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam, meskipun secara 

formal hukum Islam tetap diberlakukan. Hal ini didasari oleh adanya 

kecurigaan dan sebagian pejabat Belanda pada awal abad ke-19, meskipun 

                                                        
1Mahmuda Mulia Muhammad, “Sedekah sebagai Metode Membumikan Ekonomi 

Syariah di Masyarakat,” El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021, 1–8. h: 2. 

2Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam (depok: PT 
RajaGRafindo Persada, 2018). 



 
18 

 

 
 

mereka relatif berhati-hati membuat pernyataan.3 Apabila didefinisikan, 

hukum Islam adalah: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

Sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam”. Selain itu, ada 

pula pendapat yang mengambil pengertian hukum sebagai hukum yang 

bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Meskipun begitu, 

penyebutan ruang lingkup dan objek hukum Islam sendiri masih terkesan 

belum jelas di dalam masyarakat, yang sangat mungkin disebabkan karena 

kekeliruan dalam mengartikan syariat dan Fiqih.  

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam dikenal bahwa produk 

pemikiran hukum Islam memiliki empat kategori: yaitu fikih, fatwa, putusan 

peradilan dan perundang-undangan (taqnin). 

Dalam melaksanakan perintah hukum perlu adanya penerapan dalam 

melaksanakan perintah hukum. Dilihat dari cara penerapannya, hukum dapat 

dibagi menjadi dua bagian : 

a. Produk hukum yang tidak memerlukan keterlibatan birokrasi atau 

legislasi hukum oleh negara (mulzimun binafsihi), misalnya mengucapkan 

dua kalimat syahadat dan melaksanakan kewajiban Shalat. Pemerintah 

Pemerintah tidak mengatur teknik pelaksanaan, baik bersifat perorangan 

atau kelembagaan. Produk hukum seperti ini adalah fikih dan fatwa. 

b. Produk hukum yang memerlukan keterlibatan birokrasi atau legislasi 

hukum oleh negara atau ulil amri (mulzimun bighoirihi). Produk hukum 

seperti ini adalah putusan pengadilan dan perundang-undangan.4 

                                                        

3Imam Hardjono, “Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum,” 
Suhuf, 20.1 (2008), 1–22. 

4Sopyan. h. 7-8 . 
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2. Sumber Hukum Islam 

Sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam 

menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. 

Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari al-Qur’an, selanjutnya 

diperjelas secara lebih detail melalui sunah atau hadis Nabi Muhammad. 

Wahyu yang termuat dalam al-Qur’an, menetapkan norma-norma dan 

konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak norma atau 

aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat apabila tidak 

sesuai. Walaupun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai 

tradisi yang tidak berlawanan dengan norma-norma ketentuan dalam wahyu 

Ilahi tersebut5 Adapun yang menjadi sumber hukum Islam ialah sebagai 

berikut :   

 Al Qur’an   a.

Sumber hukum pertama adalah al- Qur’an, yaitu wahyu atau 

kalamulah yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari 

intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut 

meneguhkan posisi al-Qur’an sebagai sumber hukum yang utama. 

Al-Qur’an secara bahasa berasal dari kata qara’a – yaqra’u – qira’atan 

– qur’anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah 

merupakan Kalamulah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan 

                                                        

5Ridwan, “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif 
Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’),” Borneo: Journal of Islamic Studies 1, no. 2 
(2021), h 31. 
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sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai 

ibadah6  Allah swt. berfirman dalam QS. al-‘Alaq/96:1 : 

ٌِْ اقِْسَأْْ  ْْٛ زَتِّلَْ تاِسْ   خَيقََْ  اىَّرِ

Terjemahnya : Bacalah dengan menyabut nama tuhanmu yang telah 

menciptakan seluruh mahluk!7 

Di era milenial sekarang al-Qur’an bukan saja yang tertulis di dalam 

mushaf, melainkan yang dibaca secara lisan berdasarkan kemampuan 

hafalan. Apalagi pada era teknologi saat ini, al-Qur’an tidak hanya berwujud 

mushaf yang tertulis melainkan juga berbentuk digital, compact disc dan 

audio.8 Menurut Al-Jurjani mendefinisikan Al-Qur'an adalah (Kalamulah) 

yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushaf, dinukil dari 

Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan 

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa al-

Qur’an adalah wahyu yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad 

saw. melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan  bahasa Arab 

sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw. yang diturunkan secara mutawatir. 

Untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi setiap umat muslim yang 

ada di muka bumi. 

 Hadis b.

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an. Istilah 

hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 

                                                        

6Ridwan, “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif 
Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’),” Borneo: Journal of Islamic Studies 1, no. 2 
(2021), h 31. 

7https://quran.kemenag.go.id/  

8Septi Aji Fitra Jaya, “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam,” Jurnal 
Indo-Islamika 9, no. 2 (2020): h. 206. 
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Muhammad saw. berupa sabda, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya (fisik 

ataupun psikis), baik yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya. 

Istilah hadis terkadang dipertukarkan dengan istilah sunah.  Sebagian ulama 

hadis menganggap kedua istilah tersebut adalah sinonim (mutaradif), 

sementara sebagian yang lainnya ada yang membedakan antara keduanya9 

Pada umumnya, ulama hadis memberi pengertian bahwa yang dimaksud 

dengan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad saw, baik berupa perkataan (qauly), perbuatan (fi’ly), ketetapan 

(qaula), dan ketetapan (taqiri). Dengan pengertian tersebut ulama hadis 

menyamakan hadis dengan sunah10  dalam penelitian kali ini tentunya hadis 

merupakan bahan rujukan untuk mengetahui suatu hukum dari perbuatan 

manusia terkhususnya pada penelitian ini di bidang muamalah. 

Sedangkan ahli usul, definisi hadis ialah “ semua perkataan, 

perbuatan, takrir nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan hukum syara’ 

dan ketetapanya  

 Ijma’ c.

Ijma’ merupakan salah satu metode yang dipakai ulama Mujtahidin 

dalam menetapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan 

hukum yang tidak ditemukan nash dalam al-qur’an maupun dalam al-sunnah 

yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia. 

Ijma menurut Abu Zahrah adalah “kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari 

kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah Saw meninggal dunia 11  

                                                        

9Leni Andariati, “Hadis Dan Sejarah Perkembanganya,” Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, 
4.Maret (2020). 

10Serly Aruan, “Pengertian Hadis Dan Kegunaannya Dalam Studi Islam” (2012): h. 2 . 

11Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Multazam al-thobi’u wan-Nasru Darul Fkr al-‘Araby, 
1958. h.198. 
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dan dalam penelitian kali  di perlukan beberapa pendapat dari ulama 

kemudian di sandarkan juga pada apa yang di katakan atau apa yang menjadi 

kesepakatan para ulama tentang transaksi jual beli mistery box  pada Online 

Marketplace di shopee 

 Qiyas   d.

Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Qiyas menurut 

bahasa artinya adalah mengukur sesuatu atas lainnya dan 

mempersamakannya, menurut istilah, qiyas adalah hukum yang telah tetap 

dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu 

benda atau perkara lain yang dipandang memiliki, cabang, sifat, dan hukum 

sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.12 

3. Tujuan Hukum Islam 

Tujuan hukum Islam ialah untuk mencapai kebahagiaan hidup 

manusia di dunia ini dan di akhirat kelak dengan menjalankan perintah-

perintah Allah dengan menghindari larangannya dengan kata lain tujuan 

hukum Islam ialah untuk kemaslahatan hidup manusia baik secara lahiriah 

maupun batiniah baik didunia dan di akhirat nanti13Mempelajari hukum 

Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum 

dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-

Qur’an dan Hadits Nabi saw.  

Yang menjadi urgensi dari tujuan hukum Islam itu sendiri ialah untuk 

mencapai kehidupan yang damai saling menghargai sesama makhluk 

bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena 

                                                        

12Ishaq Ishaq, “Pengantar Hukum Indonesia” (RajaGrafindo Perkasa, 2018). 

13Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dan Sabri Fataruba, Buku 
Ajar Hukum Islam Edisi Revisi (Deepublish, 2020). 
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itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena 

memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat 

tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil di 

bawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam 

keadaan perang14.  

B.  Akad Mudharabah 

1. Pengertian Akad Mudharabah 

Ke ibeiradaan Muamalah dalam ke ihi idupan manusi ia meindukung adanya 

sali ing ke ite irgantungan roda e ikonomi i. Iikatan muamalah dapat dapat te irjadi i ti idak 

hanya antar i indi ivi idu, te itapi i juga antara i indi iviidu dan ke ilompok yang me imbeintuk 

leimbaga atau pe irusahaan. Dalam be irmuamalah seiseiorang harus me injunjung 

ti inggi i pri insi ip ukhuwah, yang be irartii bahwa ki ita harus me injunjung ti inggi i ni ilaii 

keibe irsamaan dalam me impeirole ih manfaat se ihiingga ke iuntungan ti idak di ipeirole ih 

di iatas ke irugi ian orang lai in. Priinsi ip i ini i teintunya di ijalankan atas dasar sali ing 

meinge inal, sali ing me imahami i, saliing me inolong, se irta saliing me injamiin.
15

 

Pengertian akad dalam istilah fiqh secara umum merupakan sesuatu 

yang m 

enjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari 

satu pihak seperti wakaf, talak, maupun dari dua pihak seperti jual beli, sewa, 

wakalah dan gadai. Rukun dalam akad sendiri ada tiga yaitu pelaku akad, 

objek akad, dan sighah (ijab & qabul).16 

                                                        

14Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 
91. 

15
 Risaldi Risaldi, M Thahir Maloko, dan Andi Intan Cahyani, “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada Bni Syariah Makassar,” Iqtishaduna: Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah, 2020, 103–10.h. 27. 

16Ascarya Ascarya, Akad & Produk Bank Syari‟ah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 
2008),.  
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Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Pasal 1 (13) tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa akad merupakan 

kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lainnya yang 

memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan 

prinsip syariah. Akad dilakukan dalam berbagai hal, yang salah satunya 

adalah pembiayaan dalam perbankan. Pembiayaan dalam dunia perbankan 

syariah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan penanaman dana 

bank syariah baik dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, 

piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, 

komitmen dan kontinensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah 

Bank Indonesia.17 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Pasal 25 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan ; transaksi bagi 

hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa 

dalam bentuk ijarah atau sewa beli (ijarah muntahiya bittamlik), transaksi 

jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’. transaksi 

pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa 

jasa dalam bentuk ijarah. Pembiayaan yang sering digunakan dalam dunia 

perbankan syari’ah adalah mudharabah. 

Mudh arabah dinamakan juga dengan qiradh. Kata qiradh berasal dari 

kata qardh yang berarti pemotongan, dikarenakan pemilik harta memotong 

sebagian hartanya untuk dijadikan sebagai modal dalam kerja sama serta 

memotong keuntungan yang ada untuk dibagikan berdasarkan kesepakatan 

                                                        

17H M S Muhammad, Manajemen dana bank syariah (Ekonisia, 2004). 
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bersama.18 Mudhrabah merupakan salah satu akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal 

kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan atau 

kerugian.19 Pemilik modal disebut dengan shahib al-mal serta pelaksana atau 

pengelola dinamakan mudharib.20 

Apabila dalam usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga terjadi 

kerugian sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang 

ditanamkan oleh sahib al-mal habis maka yang akan menanggung kerugian 

keuangan adalah shahib al-mal, sedangkan mudharib sama sekali tidak 

menanggung kerugian yang terjadi, kecuali apabila kerugian tersebut 

dikarenakan kecurangan yang dilakukan Mudharib hanya menanggung 

kehilangan atas waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama 

mengerjakan usaha.21 

2. Dasar Hukum Akad Mudharabah 

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya di 

bolehkan berdasarkan al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas walaupun di dalam 

al-Qur‟an tidak menyebutkan secara khusus tentang mudharabah. Hal ini 

dikarenakan akad mudharabah bertujuan untuk saling membantu dan tolong 

menolong antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam 

memutarkan uang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, 

Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik 

                                                        

18Sayyid Sabiq. 

19Adiwarman A Karim, “Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan,” 2011. 

20Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar fiqh muamalah (PT. Pustaka 
Rizki Putra, 2009). 

21Sjahdeini. 
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modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan 

memproduktifkan modal itu. 

Mudharabah merupakan akad pembiayaan yang diperbolehkan. Hal 

tersebut berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, hadis 

ataupun Ijma Ulama. Di antara dalil-dalil atau landasan syari’ah yang 

memperbolehkan praktek akad pembiayaan mudharabah adalah sebagai 

berikut : 

 Al-Qur’an a.

Sebagaimana firman Allah swt berfirman dalam al-Qur’an Q.S al-

Muzammil/73: 20: 

َُّْ ٌْ  زَتَّلَْ اِ ًْ  اََّّلَْ ٝعَْيَ ْ٘ ٚ تقَ  ّٰ ِْْ ادَْ ٍِ ِْٜ ْٞوِْ ث ي ثَ ْٔ  اىَّ ّصِْفَ َٗ  ْٔ ث ي ثَ طَاۤى ِفحَ ْ َٗ َٗ َِْ ٍِّ َِْ ْٝ عَلَْ  اىَّرِ ٍَ ْ 
اّللٰ َٗ 

زْ  ْٞوَْ ٝ قدَِّ اَزَْ  اىَّ اىَّْٖ َٗ ٌَْ ُْْ عَيِ ِْْ اَ ٓ ْ ىَّ ْ٘ ٌْْ فتَاَبَْ ت حْص  ْٞن  افاَقْسَْ عَيَ ْٗ ا ء  َِْ تَٞسََّسَْ ٍَ ٍِ  ُِْ ٌَْ اىْق سْاٰ  عَيِ
ُْْ ُْ  اَ ْ٘ ٌْْ سَٞنَ  ْْن  ٍِ  ْٚ سْضٰ ٍَّ َُْ ْٗ اٰخَس  َٗ َُْ ْ٘ َُْ الْْزَْضِْ فِٚ ٝضَْسِت  ْ٘ ِْْ ٝثَْتَغ  ِْ  فضَْوِْ ٍِ

 اّللٰ
َُْ ْٗ اٰخَس  َٗ َُْ ْ٘ ْْٜ ٝ قاَتِي  ْٞوِْ فِ ِهْ سَثِ

ا اّللٰ ْٗ ا فاَقْسَء  ْْٔ ْ  تَٞسََّسَْ ٍَ ٘ا ٍِ  َ ْٞ اقَِ ا يٰ٘جَْاىصَّْ َٗ اٰت٘  مٰ٘جَْ َٗ  اىصَّ
٘ا اقَْسِض  َٗ َْ

ا حَسَْاًْ  قسَْضًا اّللٰ ٍَ ا َٗ ْ٘  ٍ ٌْْ ت قَدِّ ّْف سِن  ِْْ لَِْ ْٞسْ  ٍِّ ٓ ْ خَ ْٗ ْْدَْ تجَِد  ِْ  عِ
َْ٘ اّللٰ ْٞسًا ٕ   خَ

ٌَْ اعَْظَ ٗا اجَْسًاْ  َّٗ اسْتغَْفسِ  َٗ  َْ
َُّْ اّللٰ َْ اِ

زْ  اّللٰ ْ٘ حِْْٞ غَف   (٠٢) ٌزَّ

Terjemahnya: 

Tuhan Sejatimu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri 
(salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 
melewatinya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang 
bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 
mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara rinci 
waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan 
shalat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. 
Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia 
mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, 
dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta 
yang lain mencetak di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan 
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa 
saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 
(balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 
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paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.22 

Argumen atau wajud-dilalah dari surat Al-Muzammil ayat 20 adalah 

adanya kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang 

memiliki arti melakukan suatu perjalanan usaha.23 Allah swt juga 

menjelaskan dalam al-Qur’an sebagaimana QS Al-Juma’ah/62: 10: 

يٰ٘ج ْ ق ضِٞتَِْ فاَذَِا  ا اىصَّ ْٗ ّْتَشِس  ا الْْزَْضِْ فِٚ فاَ ْ٘ اتْتغَ  َٗ ِْْ ِْ فضَْوِْ ٍِ
ٗا اّللٰ اذْم س  َٗ َْ

ْٞسًا اّللٰ  مَثِ
ٌْْ َُْ ىَّعَيَّن  ْ٘  (٠٢) ت فْيحِ 

Terjemahnya: 

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, 
carilah karunia Allah, dan berkomunikasi dengan Allah sebanyak-
banyaknya agar kamu beruntung.24 

Ayat di atas menjelaskan mengenai dorongan untuk kaum muslimin 

untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Dalam surat al-Jumu’ah ayat 10, 

dijabarkan bahwasanya Allah swt memberikan dorongan kepada umat Islam 

supaya mengurusi urusan duniawi supaya manusia tidak dikuasai oleh 

kecintaannya untuk mengumpulkan harta tetapi melakukan muamalah 

dengan jalan yang baik dan halal.25 

 Hadis b.

Akad mudharabah dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah saw 

sebagaimana dalam sabdanya yaitu: 

ٙ َٗ ِْ  زِ َْٜ ضِْ عَثَّا اتْ ا الل ْ ا زَضِ ََ  ْْٖ َُْ: قوََْ أََّّ ْ عَ ِْ  ضْ  اىعَثَّا ّاَ سََّٞدْ  مَا َ طَْ عَثْدْ  تْ  اِْ  ةِْياى
اهَْ دَفعََْ ذَا ََ ضَازَتَح ْ اى ِْٔ صَا عَيَٚ اشِْتسَِطَْ ٍ  ُْْ حِثِ ِْٔ لَْٝسَْا كْ  اَ لَْْ تحَْسًا تِ ْْصِهْ  َٗ َٝ ِْٔ  تَّحًْ دَا تِ

ُْْ زَطْثحًَْ ِ َِْ ىلَِْ ذَْ فعََوَْ فاَ َْ ْْ٘ طَٔ ْ شَسْْ فثَيَغََْ ضَ ِْٔ الل صَيّٚ الل هْ  زَس  ْٞ ٌَْ َْٗ عَيَ  ٓ شَْ جَا فاََْ سَيَّ
 

                                                        

22https://quran.kemenag.go.id/  

23Shiddieqy. 

24https://quran.kemenag.go.id/  

25Ahmad Mustafa Al-Maragii Ahmad Mustafa Al-Marag, Tafsir Al-Maragi, Terj. Bahrun 
Abu Bakar dkk., Tafsir Al-Maragi,. 
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Artinya: 

“Abbas bin „Abdul-Muthalib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak 
mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli 
hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus 
menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu 
didengar Rasulullah, beliau membernarkannya”. 

c. Ijma’ 

Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliah dan pada masa Islam tetap 

dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata, “Yang kita pastikan adalah 

bahwa mudharabah telah ada pada masa Nabi saw. Beliau mengetahui dan 

mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh.” 

Para sahabat banyak melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan 

harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain dan tidak ada riwayat yang 

menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, 

hal ini dapat dijadikan sebagai Ijma.26 

d. Qiyas 

Menurut Wahbah Zuhaili yang menjadi dasar dalil qiyas adalah bahwa 

mudharabah diqiyaskan pada musaqah (menyuruh seseorang untuk 

mengelola kebun) karena sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal tersebut di 

karenakan dalam kehidupan nyata manusia ada yang kaya dan ada yang 

miskin. Kadang- kadang ada orang kaya yang tidak memiliki keahlian 

berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian tetapi 

tidak memiliki harta yang cukup untuk usaha. Dengan adanya kerjasama 

antara keduanya maka kebutuhan masing-masing pihak akan terpenuhi 

sehingga menghasilkan keuntungan.27 

                                                        

26WahbaWahbah Zuhailyh Zuhaily, Fiqih Islam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- 
Kattani, dkk dalam “al- Fiqh al-Islam wa Adilatuhu. 

27WahbaWahbah Zuhailyh Zuhaily. 
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3. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Dalam perbankan syari’ah rukun Mudharabah adalah sebagai 

berikut:28 

a. Shahibul maal ( Pemilik Modal)  

b. Mudharib (pelaksana usahawan)  

c. Modal (maal)  

d. Kerja/usaha 

e. Keuntungan  

f. Ijab Qabul 

Sedangkan syarat-syarat dalam Mudharabah ialah sebagai berikut:29 

a. Adanya penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 

cakap hukum. 

b. Pernyataan ijab dan qabul harus di nyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak(akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Penawaran dan penerimaan harus secara jelas menunjukan tujuan 

kontrak(akad). 

2) Penerimaan dari penawaran di lakukan pada saat kontrak. 

3) Akad di tuangkan secara tertulis, melalui korenspodensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

c. Modal adalah dana dan/atau aset yang diberikan oleh pemberi dana 

kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Modal harus di ketahui jumlah dan jenisnya 

                                                        

28M Muhamad, Manajemen pembiayaan mudharabah di bank syariah (Rajawali Press, 
2008). 

29Muhammad Wasitho Abu Fawaz Muhammad Wasitho Abu Fawaz, “Mengenal 
Konsep Mudharabah (bagi hasil) yang Syar’i, http://abufawaz.Wordpress.com,.” 
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2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang di nilai. Jika modal di 

berikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus di nilai pada 

waktu akad 

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 

mudharib (pengelola modal), baik secara bertahap maupun 

tidak,sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

d. Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 

dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus di penuhi: 

1) Harus di peruntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh di syaratkan 

hanya untuk satu pihak. 

2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus di ketahui dan 

di nyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus dalam bentuk 

prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakata. 

3) Segala kerugian yang diakibatkan oleh Mudharabah harus ditanggung 

oleh pemberi dana, dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun 

kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, 

kecerobohan, atau pelanggaran kesepakatan. 

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal 

yang di sediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan ha-hal 

sebagai berikut: 

1) Kegiatan usaha adalah hak eklusif pengelola (mudharib), tampa 

campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk 

melakukan pengawasan. 

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

Mudharabah yaitu keuntungan. 

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari‟ah islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah, dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku di dalam aktifitas itu. 



 
31 

 

 
 

4. Jenis-jenis Mudharabah 

Dalam pembagiannya, akad pembiayaan mudhrabah dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu:30 

 Mudharabah Mutlaqah a.

Mudharabah mutlaqah merupakan akad pembiayaan mudharabah 

yang penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat. Nasabah (mudharib) 

bebas mengelola modal dengan usaha apa saja yang dipandang 

mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan. Dalam 

hal pembagian hasil keuntungan dibagi bersama berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah merupakan akad pembiayaan mudharabah 

yang penyerahan modal dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Dalam 

perjanjian atau akad dicantumkan mengenai usaha apa yang akan dijalankan 

atau dengan kata lain terikat pada usaha tertentu. Dalam hal pembagian bagi 

hasil keuntungan dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama, 

di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Dalam hal ini, 

mudharabah muqayyadah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah 

muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance 

sheet.31 

Perbedaannya yaitu terletak pada kedudukan bank, dimana pada 

mudharabah muqayyadah on balance sheet bank sebagai pelaksana usaha 

yang menerima modal dari nasabah atau pemilik dana. Sedangkan 

                                                        

30Mansur Mansur, “(Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2009),.” 

31Muhammad Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam (Muhammadiyah 
University Press, 2006). 
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mudharabah muqayyadah off balance sheet bank sebagai perantara yang 

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Kedua-

duanya tetap terikat pada syarat usaha yang akan dilaksanakan. 

5. Syarat dan Ketentuan Hukum Ṡāhib Māl dan Muḍārib 

Prediksi mudharabah berdasarkan kumpulan asas ekonomi Syariah 

ialah sebagai berikut:  

a. Pasal 238 

1) Harta yang ada pada mudhorib yang diberikan oleh 

shahibulmaalmerupakan modal.  

2) Mudharib adalah wakil dari shahibul mal dalam menggunakan modal 

yang telah diterima.  

3) Keuntungan menjadi milik bersama.  

b. Pasal 239 

1) Mudharib memiliki hak  untuk menjual  barang  kembali  dengan  

tujuan untuk memperoleh keuntungan.  

2) Mudharib memiliki hak untuk menjual barang dengan harga tinggi 

atau rendah dengan tunai atau dicicil.  

3) Mudharibmemiliki  hak  menerima  pembayaran  dengan  pengalihan 

hutang.  

4) Mudharibdilarangmenjual barang dengan jangka waktu yang tidak 

biasa dilakukan oleh pedagang.  

c. Dalam pasal 240   

1) Tidak boleh menyedekahkan menghibahkan  serta meminjamkan 

harta kerja samatanpa mendapat izin dari shahibulmal.  
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d. Pada pasal 241  

1) Mudharib memiliki hak untuk  memberikan  kuasa  pada  orang  lain  

sebagai wakilnya untuk menjual atau membeli barang ketika telah 

disepakati dalam akad.  

e. Pasal 242:   

1) Mudhorib memiliki hak  atas  keuntungan  sebagai  imbalan  yang  

telah disepakati dalam kontrak kerja sama.  

2) Shahibul mal tidak berhakmemiliki keuntungan jika usahanya rugi.  

f. Pasal 252  

1) Kerugian usaha ataupun kerusakan barang dibebankan kepada 

shahibul maal selama kelalaian bukan dilakukan oleh pihak mudharib. 

g. Pasal 253   

1) Akad mudharabah akan  berakhir  jika  pemilik  modal  meninggal 

dunia atau gila.32 

h. Pasal 254:  

1) Pemilik modal berhak menagih pada pihak lain yang memiliki hutang 

dengan bukti-bukti yang ada pada mudharibyang meninggal dunia 

atau gila.  

2) Kerugian yang diakibatkan oleh mudharib yang meninggal dunia 

dibebankan pada pemilik modal. 

 

 

 

                                                        

32Ita Marianingsih dan Hoirur Rosiki, “Mudharabah sebagai Alternatif Pembiayaan 
yang Potensial untuk Peningkatan Pengembangan pada  UMKM,” Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, 
Keuangan & Bisnis Syariah, 6.3 (2023), h. 1655 
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C. Kajian Umum Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang bekerja sesuai dengan prinsip Syariah 

Islam, yang berarti menghormati persyaratan syariah Islam dalam 

operasinya, terutama dalam hal proses muamalah dalam Islam. Bank syariah 

harus didirikan di atas Al-Qur'an dan hadits untuk menjalankan bisnis. Bank 

syariah membatasi penggunaan bunga dalam penetapan harga produk 

mereka. Bunga bank sedang dalam perjalanan ke bank Syariah.33 

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 diterangkan bahwa yang 

dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Dari definisi perbankan syariah di atas ada dua kelembagaan yang 

terdapat pada perbankan syariah yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Munculnya dua kelembagaan ini pada perbankan syariah di Indonesia terkait 

dengan dual banking sistem yang dianut pada sistem perbankan di 

Indonesia.34 

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah 

Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah mengantarkan lahirnya perbankan syariah. Perbankan syariah 

dituntut untuk menggunakan hierarki peraturan perundang-undangan 

sebagai landasan hukum dalam menjalankan operasionalnya, serta berbagai 

                                                        

33Abu Muhammad Dwiono Koesen Al Jambi, “ayo ke Bank Syariah,” Jakarta: Mitra 
Sukses/Pustaka Ar Rayhan, 2016. 

34Heri. 
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aturan dari otoritas tertentu yang secara khusus terkait dengan bank syariah. 

Berikut ini adalah dasar hukum bagi perbankan syariah:35 

a. Pancasila 

b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.  

d. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah. 

f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia- Dewan Syari‟ah Nasional 

3. Tujuan Bank Syariah 

Tujuan bank dapat di jabarkan dalam enam point tujuan utama 

yaitu:36 

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan 

dengan perbankan, untuk masuk Islam guna menghindari riba dan jenis 

usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (penipuan), 

dimana jenis usaha tersebut tidak dilarang dalam Islam, telah berdampak 

negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. 

b. Mencapai keadilan ekonomi melalui bagi hasil melalui operasi investasi, 

sehingga kesenjangan antara pemilik modal dan yang membutuhkan uang 

dipersempit. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 

memberikan lebih banyak peluang usaha, terutama bagi masyarakat 

miskin, yang mengarah pada kegiatan usaha yang produktif dan 

mengarah pada kemandirian usaha. 

                                                        

35Antonio. 

36Ode sidratullah Ode Sidratullah, “Undang undang no 21 tahun 2008 tentang 
perbankan syariah di indonesia” 
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c. Tetap mengangkat isu kemiskinan yang biasanya menjadi fokus utama 

program negara berkembang. Upaya bank syariah untuk mengentaskan 

kemiskinan berupa pembinaan mudharib, yang lebih terlihat dalam 

keterkaitannya di seluruh siklus bisnis, seperti program pengembangan 

pengusaha produsen, program pengembangan pedagang perantara, 

program pengembangan konsumen, program pengembangan modal kerja, 

dan program pengembangan usaha. program pengembangan usaha 

bersama. 

d. Menjaga kestabilan perekonomian dan sistem moneter. Pemanasan 

ekonomi akibat inflasi dan persaingan tidak sehat antar lembaga 

keuangan dapat dihindari melalui operasional bank syariah. 

e. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat islam terhadap bank non 

syari’ah 

4. Produk-Produk Bank Syariah 

Secara garis besar produk perbankan syari‘ah dapat di bagi menjadi 3 

yaitu:37 

a. Produk penyaluran dana 

1. Konsep jual beli (Ba'i) jual beli terjadi sebagai akibat dari perpindahan 

kepemilikan barang. Keuntungan bank diungkapkan di muka dan 

termasuk harga jual. Dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di 

bank Syariah. 

2. Konsep sewa (Ijarah) adalah akad untuk mengalihkan hak guna hasil 

atas barang-barang atau jasa-jasa melalui sewa-menyewa tanpa 

adanya pemindahan kepemilikan aset-aset yang disewa. Menyewa 

peralatan ke Mudharib dengan biaya yang telah ditentukan dalam 

situasi ini. 

                                                        

37Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, “Mozaik Islam dan Manajemen Kinerja,” Mozaik 
Islam dan Manajemen Kinerja (Samudra Biru dan MD UIN Sunan Kalijaga, 2018), hal. 1–4. 
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3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

5.  Produk Simpanan Bank Syariah Indonesia BSI 

Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip yaitu: 

A. Wadiah yad dhamanah 

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik 

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan 

saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah 

untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, 

kecurian, dan sebagainya. Sebagai penerima titipan, tidak ada kewajiban bagi 

bank untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya 

penitipan barang tersebut. 

Secara Etimologi al-Wadiah berarti titipan murni (amanah).Wadiah 

bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah 

menyebut wadiah dengan kata amanah dibeberapa ayat Al-Quran, sedangkan 

secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya:38  

a. Hanafiah: al-wadi’ah adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk 

dipeliharakan kepada orang lain 

b. Malikiah: al-wadi’ah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang 

lain untuk dipeliharakan 

c. Syafi’iah: al-wadi’ah adalah sesuatu harta benda yang disimpan 

ditempat orang lain untuk dipeliharakan 

d. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk 

memeliharanya tanpa adanya ganti rugi 

e. Ulama Fiqh Kontemporer: al-Wadi’ah adalah titipan murni dari satu 

pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus 

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. 

                                                        
38 Any Widayatsari, “Akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana 

pihak ketiga bank syariah,” Economic: Journal of Economic and Islamic Law, 3.1 (2013), 1–21. 
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Adapun landasan hukum Islam/ syariah dalam praktik wadiah yakni, 

QS. An-nisa/4: 58 Allah swt berfirman 

ْ۞َُّْ َْْاِ
ٌْْْاّللٰ م  س   ٍ ُْْْٝأَْ ٗاْاَ تِْْت ؤَدُّ ْٰ ٍٰ ْٕيِٖاَْ ْاىِْٰٰٓٚالَْْ اذَِاْاَ ٌَْْْٗ ت  َْ َِْْحَنَ ْٞ ُْْْاىَّْاضِْْتَ اْاَ ْ٘  َ ْْتاِىْعَدْهِْْتحَْن   َُّْۗ ْاِ

َْ
اْاّللٰ ََّ ٌّْْْعِِ ْٔ ْٝعَِظ ن  ْْتِ  َُّْۗ َْْاِ

َُْْاّللٰ ْٞعًاْ ْمَا َِ ْٞسًاْسَ  ْتصَِ

Terjemahanya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.”39  

 

Wadiah dalam hal ini menitipkan dana terhadap orang lain 

diperbolehkan sesuai dengan ketentua dalam al-Qur’an. 

B. Mudharabah Mutlaqah 

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau 

deposan bertindak sebagai shahil maal (pemilik modal) dan bank sebagai 

mudhorib (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan 

pembiayaaan murabahah atau ijaroh. Dana tersebut dapat pula digunakan 

bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi 

hasilkan berdasarakan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan 

untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab 

penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna 

(ada mudharib-ada pemilik modal, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada 

nisbah, ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk 

tabungan berjangka dan deposito berjangka. 

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah 

terbagi atas 2 jenis yaitu Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat) dan 

                                                        
39 https://quran.kemenag.go.id/ 
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Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah (investasi terikat). Prinsip mudharabah 

dalam pengumpulan dana perbankan syariah diplikasikan dalam bentuk: 

a. Tabungan mudharabah 

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik 

dengan cara cara tertentu yang disepakati. Tabungan ini akan dikelola dengan 

mempergunakan prinsip mudharabah mutlaqah dimana pengelolaan dana 

sepenuhnya diserahkan kepada mudharib.Tabungan Mudharabah ini tidak 

dapat diambil sewaktu waktu karena merupakan investasi yang diharapkan 

akan memberikan keuntungan, oleh karena itu dana hanya dapat ditarik 

setelah akad berakhir. Adapun ketentuan dalam tabungan mudharabah: 

1) Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai 

mudharib. 

2) Sebagai mudharib bank melakukan berbagai macam usaha yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai dan bukan piutang 

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening 

5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 

menggunakan nisbah keuntungan yg menjadi haknya. 

6) Bank tidak diizinkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan 

(deskriptif), yaitu  penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah- 

masalah actual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penulis berdasarkan data 

dari lapangan.  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di Bank KCP BSI Barru yang beralamat di 

Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Barru Kab. Barru provinsi Sulawesi 

Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah pada KCP barru terdapat 

beberapa produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan pada penelitian ini terdiri dari dua bentuk 

pendekatan, yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Pendekatan Syariah 

Metode pendekatan syariah adalah suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang terjadi dilapangan yang 

kemudian dianalisis menurut sudut pandang syariat atau ajaran Islam. 
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2. Pendekatan Empiris 

Metode pendekatan empiris adalah penelitian yang melakukan 

pendekatan yang menekankanpada pengumpulan data berdasarkan 

pengalaman lansung,observasi,dan fakta yang konkret.  

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian atau sumber data pertama dari objek penelitian. Data penelitian 

diperoleh melalui al-Qur’an, Hadits dan  wawancara dengan pegawai bank 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan akad 

mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari 

data yang kita butuhkan.1 Data tersebut seperti, buku-buku, jurnal, dan 

referensi yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa indera 

perasa pada diri peneliti. Oleh karena itu, dalam menggunakan teknik 

                                                        

1Burhan Bugin, “Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonom Dan Kebijakan 
Public. Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya” (Cet, 2006). 
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tersebut diperlukan ketelitian dan kecermatan agar data yang diperoleh 

benar atau valid.2 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi 

langsung dengan mengamati tempat lokasi penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan tatap muka yang dijadwalkan oleh 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memberikan atau 

menerima informasi tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah pegawai BSI KCP. Barru, nasabah dan tokoh agama. 

Peneliti memilih beberapa informan tersebut karena dianggap relevan dan 

dapat membantu dalam penelitian ini.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode penting dalam penelitian 

kualitatif. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data pengumpulan 

informasi dari berbagai sumber tekstual atau dokumenter yang ada pada 

subjek/responden atau tempat subjek atau responden tinggal atau 

melakukan aktivitas sehari-hari.3 

E. Instrumen Penelitian 

1. Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif (karena tidak melakukan pengukuran , 

tetapi eksplorasi untuk menemukan),maka yang menjadi instrument atau 

alat penelitian utama adalah peneliti itu sendiri. Peneliti akan memeberikan 

pandangan subjektinya terhadap focus penelitian. Dengan kata lain,dari 

                                                        

2Radita Gora dan M M S Sos, Riset kualitatif public relations (Jakad Media Publishing, 
2019). 

3Mardawani Mardawani, “Praktis penelitian kualitatif teori dasar dan analisis data 
dalam perspektif kualitatif,” Yogyakarta: Deepublish, 2020. 
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semua data yang akan dikumpulkan oleh calon peneliti akan Menyusun 

kesimpulan berdasarkan perspektif pribadi. 

2. Panduan Interview 

Dengan menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data 

maka calon peneliti akan Menyusun interview guide atau panduan 

wawancara yang digunakan untuk mempelancar proses wawancara. 

Jadi panduan ini akan digunakan oleh calon peneliti supaya tetap on-

track dalam mendalami sebuah pernyataan saat wawancara. Panduan ini 

akan berisikan kata apa yang harus di buka untuk membuka 

wawancara,pertanyaan pembuka dan arah dari wawancara. 

3. Alat Tulis atau Rekam  

Dalam penelitian ini, calon peneliti akan menggunakan beberapa alat 

bantu yang dijadikan sebagai instrument seperti pulpen dan buku catatan 

untuk mencatat hasil wawancara di lapangan serta menggunakan kamera 

atau alat perekam suara (handphone) agar mempermudah mengecek 

Kembali wawancara yang telah dilakukan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan  

Editing merupakan kegiatan yang terjadi setelah peneliti 

menyelesaikan pengumpulan data di lapangan. Proses editing terbaik adalah 

cross-technology, artinya peneliti atau pekerja lapangan melakukan verifikasi 

terhadap hasil pengumpulan data penelitian lain, begitu pula sebaliknya. 

2. Analisis Data 

Dalam menganalisis data, peneliti mengadopsi metode yang 

dikemukakan oleh S. Nasution, yaitu: 
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a. Reduksi data adalah mereduksi data menjadi konsep, klasifikasi, dan 

karakteristik yang melekat padanya. 

b. Penyajian data adalah proses mendeskripsikan data dalam bentuk 

penjelasan lisan. 

c. Ekstraksi kesimpulan adalah kesimpulan dari penemuan lapangan yang 

diverifikasi oleh teori-teori terkait, dan penemuan-penemuan teoretis 

akan dihasilkan di masa depan.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Perpanjanagan Pengamatan  

Peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan , wawancara lagi 

dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan 

perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan sangat tergantung pada 

kedalaman, keluasan dan kepastian data. 

2. Meningkatkan Pengamatan  

Meningkatkan pengamatan berarti melakukan pengamatan lebih 

teliti,cermat dan berkesinambungan . Dengan cara tersebut maka kepastian 

data dan urutan pristiwa akan dapat d rekam secara pasti dan sistematis . 

3. Triangulasi  

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data akan menggunakan 

Teknik triangulasi . Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

penegecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. 

4. Analisis Kasus Negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai  atau berbeda dengan 

hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif 
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berarti pene;iti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan 

data yang telah d temukan . 

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi  

Tehnik ini di lakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. 

Dengan menggunakan Teknik ini peneliti membuka lebar sikap keterbukaan 

dan kejujuran .dalam diskusi analitik tersebut kemelencengan peneliti 

disingkap dan penegrtian mendalam ditelaah yang nantinya menjadi dasar 

bagi klarifikasi penafsiran. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI AKAD MUḌĀRABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DI 

BANK SYARIAH INDONESIA CAB. BARRU 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Cab. Barru 

Industri Perbankan di Indonesia mencatat sejarah barau dengan hadirnya 

PT.Bank Syariah IndonesiaTbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 

Februari atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara 

langsung meresmikan bank syariah terbesar di Istana Negara. BSI merupakan 

bank hasil merger antara PT.Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, 

dan PT.Bank BNI syariah. Otoritas jasa keuagan (OJK) secara resmi 

mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 

2021 melalui surat SP-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden 

Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI 

adalah: PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT. Bank Rakyat Negara 

Indonesia (Persero)Tbk 24,85%, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk 

17,25% sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. 

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, 

sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, 

serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi 

dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, 

Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global.1 

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang 

diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta 

                                                        
1 https://ir.bankbsi.co.id/ 
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berkontribusi terhadap kesejahtraan masyarakat luas. Keberadaan Bank 

Syariah Indonesia (BSI) juga menjadi cermin wajah perbankan syariah 

Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap 

alam.2 

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok 

bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang 

tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi 

lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang 

besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk 

muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah 

kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan 

peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam 

ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan 

negeri3. 

Bank Syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang 

perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 

13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank ini 

merupakan hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, 

dan BRI Syariah.  

Masyarakat di Kota Barru masih banyak yang belum mengetahui tentang 

Bank Syariah Indonesia karena bank tersebut terbilang masih baru karena 

baru beroperasi pada tanggal 22 Agustus 2022 sehingga nasabah yang 

                                                        
2 “Bank Syariah Indonesia” <Bank Syariah Indonesia, Profil perusahaan,bank 

bsi.co.id>. 
3Debby Arisandi, Didip Diandra, dan Shi Badio Muhammad Juliansyah, “Kinerja Bank 

Syariah Indonesia Tahun 2021 Dengan Pendekatan Islamicity Performance Index,” Al-Intaj: 
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9.2 (2024), 135–46.: 135-146. 
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menabung atau mengambil pembiayaan di BSI KCP Barru masih sedikit 

dibandingkan dengan bank- bank lain yang ada di Kota Barru. 

Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor Cabang Pembantu Barru merupakan 

salah satu cabang BSI yang terletak di Jl.A.A.Bau Massepeling kelurahan 

mangemang kec. Barru, Kab. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi BSI KCP 

Barru sangat strategis yaitu berdekatan dengan jalan utama kota Barru, serta 

dekat pula dengan bisnis pertokoan di sepanjang jalan raya. Dengan lokasi 

yang strategis ini menjadikan bank ini mudah untuk dijangkau masyarakat 

dan pusatnya pun berada dikeramaian menjadikan salah satu alternatif para 

konsumen yang berada disekitar lokasi melakukan pembiayaan simpan 

pinjam.  

2. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru 

Tabel 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tugas dari masing-masing struktur Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KCP Barru adalah sebagai berikut : 
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a. Branch Manager  

  Branch Manager adalah jabatan eksekutif yang bertanggung jawab 

untuk mengelola sebuah kantor cabang di lokasi tertentu. Istilah branch 

manager digunakan oleh berbagai perusahaan, salah satunya bank atau 

perusahaan jasa keuangan lainnya. 

b. Pawning Sales Officer  

Pawning Sales Officer adalah seseorang yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan calon klien/pelanggan 

yang akhirnyaakan berujung pada sebuah perjualan. 

c. Customer Realition Officer  

Strategi bisnis yang memadukan proses, manusia dan teknologi. 

Membantu menarik prospek penjualan, mengkonfersi mereka menjadi 

pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang 

puas dan loyal 

d. Branch operation manager  

Branch operation manager adalah posisi yang bertugas sebagai 

pengelola operational cabang, penyusun dan pelaksana strategi pemasaran, 

sales dan service yang bertujuan untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas 

layanan sevara fisik maupun non-fisik efisiensi biaya, dan profitabilitas. 

e. Consumer Busness Staff  

Consumer Busness Staff bertanggung jawab atas kestabilan usaha 

nasabah, kelancaran pembiayaan, dan juaga bertugas melakukan penagihan 

nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat membayar dari perhitungan 1 

bulan, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 menggunakan 

notaries, tidak menggunakan notaries akadbawah tangan bisa masuk 

gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa 

dilakukan lelang sesuai keputusan sidang 
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f. Funding Transaction Staff  

Funding Transaction Staff bertanggung jawab serta bertugas atas 

semua kegiatan funding. Selain itu bertugas mencari nasabah dan 

memasarkan produk tabungan dan jasa. 

g. Teller 

Teller bertugas dalam penerimaan dan penarikan pembayaran uang 

serta mengukur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam 

tempat khasanah Bank dan dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai 

dengan ketentuan atau policy perbankan 

h. Operasional Staff 

Operational staff bertugas memeriksa ulang terhadap keabsahan dan 

kebenaran prosestransaksi harian serta keabsahan bukti-bukti 

pendukungnya, memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik 

laporan kepada kantor pusat maupun pihak eksternal telah dilakukan dengan 

benar dan tepat waktu serta menilai kesesuaian pelaksanaan tugas. 

i. Sales Force (SF) 

Sales Force menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Ini bisa 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi peluang penjualan, menawarkan 

produk kepada calon pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan 

memastikan kepuasan pelanggan terhadap bisnis 

j. Cse 

Membantu kebutuhan financial nasabah dengan produk-produk 

unggulan yang diberikan oleh bank dalam bentuk pasilitas personal loan 

(KTA) atu kartu kredit. 
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B. Implementasi Akad Mudharabah pada produk Simpanan di Bank 

Syariah Indonesia (BSI) Cab. Barru 

Tabungan mudharabah merupakan produk simpanan Lembaga 

Keuangan Syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah. Dalam hal ini 

PT. Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) 

sedangkan anggota bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dana 

yang terkumpul digunakan PT. Bank Syariah Indonesia untuk penyaluran 

pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan 

nisbah bagi hasil yang disepakati. Nisbah yang didapat oleh PT. Bank Syariah 

Indonesia inilah yang merupakan salah satu pendapatan Bank Syariah 

Indonesia maupun anggota. Sistem bagi hasil bukan bunga. Bank syariah 

menerapkan sistem bagi hasil, artinya keuntungan yang didapat untuk 

nasabah dihitung dari pendapatan yang diperoleh bank syariah, maka jika 

pendapatan bank semakin meningkat otomatis semakin besar pula hasil yang 

diperoleh nasabah. Sistem ini akan menghindarkan nasabah dari riba.4 

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cab. Barru ada dua konsep akad 

secara umum sesuai dengan kebutuhan nasabah di KCP Barru, yaitu akad 

mudharabah dan akad Wadiah.5 

Bagi hasil nantinya yang didapatkan ketika pihak bank mengelolah 

dana nasabah. Semakin banyak saldo dari nasabah, makin besar juga bagi 

hasil yang diterima oleh nasabah, tetapi satu sisi tabungan mudharabah 

memiliki biaya administrasi per bulannya. Kekurangan dari akad 

mudharabah sebenarnya hanya beban biaya administrasi per bulannya 

sebesar Rp.10.000 

                                                        
4Muhammad Fatibut Timami, “Pengaruh dan manfaat bagi hasil terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah bank syariah mandiri di Indonesia,” Jurnal pendidikan 
ekonomi (JUPE), 1.3 (2013). 

5 Virdi Putra, Costomer Bisnis Staff, wawancara, pada tanggal 3 Juni 2024 
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Pada pendanaan akad wadiah Tabungan easy wadiah yaitu tabungan 

yang dimana nasabah itu cuman menitipkan dananya ke bank, jadi tidak ada 

yang namanya bagi hasil, bunga, biaya administrasi, jadi berapa saja dana 

yang disimpan nasabah begitu juga yang ditarik nantinya, tabungan ini pada 

dasarnya menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah, yang artinya 

nasabah menyimpan dananya ke bank, kemudian bank yang mengelola dana 

tersebut, hasil dari dana tersebut akan menjadi hak bank, tabungan ini juga 

dapat ditarik sewaktu- waktu nasabah mau mengambilnya. Nasabah KCP 

Barru lebih banyak menggunakan dana tabungan wadiah dikarenakan tidak 

memiliki biaya administrasi per bulannya contoh ketika dia menabung hari 

ini sebesar Rp. 1000, ketika nasabah ingin mengambilnya 10 tahun kedepan 

pun, tetap jumlahnya sama dengan yang nasabah titipkan dana nya ke bank. 

TIERING SAAT INI 
PERUBAHAN 

(Efektif berlaku 7 Mei 2024) 
< 1Juta 1%Nasabah: 99% Bank 1%Nasabah:99% Bank 

Rp. 1 Juta -< Rp. 50 Juta 2% Nasabah: 98%Bank 1%Nasabah:99% Bank 
Rp 50 Juta -< Rp.100 

Juta 
3%Nasabah:97%Bank 2%Nasabah: 98% Bank 

Rp.100Juta -< Rp. 500 
Juta 

5%Nasabah:95%Bank 3%Nasabah:97%Bank 

Rp.500Juta -< Rp. 1M 7%Nasabah:93%Bank 5%Nasabah:95%Bank 
>1M 13%Nasabah:87%Bank 10%Nasabah:90%Bank 

 

Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tabungan easy mudharabah 

memiliki ketentuan Tiering yang berbeda beda yaitu: 

a. Ketika tiering nasabah kurang dari Rp. 1.000.000, untuk saat ini 

keuntungan bagi nasabah mendapatkan 1% sedangkan bank mendapatkan 

99%, 
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b. Ketika teiring nasabah Rp. 1.000.000- kurang dari Rp. 50.000.000, 

nasabah mendapatkan keuntungan sebesar 2%, sedangkan bank 

mendapatkan 98%, 

c. Ketika teiring nasabah Rp. 50.000.000- Rp.100.000.000, keuntungan 

bagi nasabah mendapatkan 3 %, sedangkan bank mendapatkan 97%, 

d. ketika teiring nasabah sebesar Rp. 100.000.000- Rp. 500.000.000 

keuntungan bagi nasabah 5%, sedangkan untuk bank mendapatkan 95%. 

e. ketika teiring nasabah sebesar Rp. 500.000.000- 1M, keuntungan 

bagi nasabah mendapatkan 7%, sedangkan pihak bank mendapatkan 93%. 

f. ketika teiring nasabah lebih dari 1M, maka nasabah mendapatkan 

keuntungan 13%, sedangkan pihak bank mendapatkan 87%. 

Akad Easy mudharabah diatas, akan berubah nantinya pada tanggal 7 

mei 2024, sehingga nantinya jumlah pendapatan keuntungan bagi nasabah 

maupun pihak bank akan berubah. Pada hakikatnya, akad mudharabah tidak 

ditentukan berapa keuntungan nasabah, suatu waktu akan berubah nantinya. 

Tergantung dari profit atau pendapatan aset Bank Syariah Indonesia di 

seluruh Indonesia. Sehingga tidak dapat ditentukan, berbeda pada bank 

konvensional.6 

Akad mudharabah yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia 

ketika nasabah mengambil akad tersebut maka, nasabah akan mendapatkan 

keuntungan setiap bulannya. Bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap 

nasabah dalam memilih tabungan akad mudharabah dikarenakan bagi hasil 

adalah sumber pendapatan yang halal dan bebas riba, sehingga 

mempertimbangkan bagi hasil sebagai alasan menabung.   

                                                        
6 Hasil wawancara, Amiruddin, Branch Operational Service Operation (BOSM), 

wawancara, pada tanggal 7 juni 2024. 
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Setelah melakukan wawancara pada pihak Bank Syariah Indonesia 

(BSI), peneliti juga melakukan wawancara terhadap nasabah yaitu bapak 

Ismail  dengan memberikan penjelasan bahwasanya :   

“Saya menggunakan tabungan ini untuk menyimpan dana, yang 

katanya uang kita tidak akan berkurang karena bebas dari administrasi 

perbulannya. Kalau untuk penerapannya saya sendiri kurang paham.”7 

Jawaban lain juga disampaikan oleh  Ibu Rahmi bahwasanya: 

“Saya tau kalau tabungan ini menggunakan akad wadiah karena sesuai 

dengan namanya yaitu tabungan easy wadiah, akan tetapi wadiah itukan ada 

dua jenis dan saya tidak paham kalau untuk tabungan easy wadiah 

menggunakan akad wadiah yang seperti apa. Seingat saya, pada saat buka 

rekening pihak bank tidak menjelaskan hal tersebut, dan setau saya dana 

yang saya miliki saya titip ke bank tanpa ada biaya administrasi bulanan, 

serta dapat saya tarik kapan saja saya membutuhkan dana tersebut”.8 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti 

menyimpulkan bahwa sebelum menyetujui akad pembukaan rekening 

tabungan easy akad mudharabah maupun tabungan easy akad wadiah, 

customer service telah menginformasikan kepada nasabah terkait bagaimana 

penerapan akad wadiah pada tabungan easy wadiah, dan menjelaskan secara 

kompleks bagaimana pihak bank memanfaatkan dana titipan nasabah. Dana 

atau asset yang menjadi titipan nasabah dimanfaatkan oleh pihak bank dan 

disalurkan untuk berbagai kegiatan usaha yang halal. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Hasil wawancara, Ismail, nasabah BSI KCP. Barru, wawancara, pada tanggal 7 juni 

2024. 
8 Hasil wawancara, Ibu Rahmi, nasabah BSI KCP Barru, wawancara, pada tanggal 7 

juni 2024 
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Akad Tabungan Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Keterangan: 

a. Nasabah menempatkan dana nya dalam bentuk tabungan mudharabah. 

b. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam 

bentuk pembiayaan 

c. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu 

pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. 

Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan 

laporan. 

d. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari 

bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan 

e. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan 

dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya. 

 

 

 

Pengelola Dana 

(Bank Syariah) 

Pemilik Dana 
(Nasabah) 

Pembiayaan 

Pendapatan 

%Nisbah bagi hasil 
 

%Nisbah bagi hasil 
 

Saldo Tabungan 
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C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Muḍārabah 

Dalam Produk Simpanan Bank Syariah Indonesia Cabang Barru 

Proses untuk memiliki tabungan impian memilki tahap, yakni Akad. 

Akad yang digurnakan dalam tabungan ada dua yakni sebagai berikut: 

a. Wadiah  

Wadiah adalah merupakan penitipan dana atau barang dari pemilik 

kepada penyimpan dana, atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang 

menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu 

dan yang dititipi menjamin pengembalian barang tersebut secara utuh. 

Pengertian tersebut telah diimplementasikan oleh pihak bank BSI yang 

membuat beberapa tahap kepada nasabah untuk menyinpan tabungannya. 

Islam mempunyai prinsip syariah dalam pengelolaan harta 

menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan 

masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif dan 

bermanfaat terutama dalam kegiatan investasi yang merupakan landasan 

aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Karena tidak semua orang mampu 

secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan 

oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan 

antara masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana 

(pengelola dana). 

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi 

Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:9 

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya 

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of 

money) 

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas 

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat 

spekulatif. 

                                                        
9 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, h. 1-2 
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e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu 

barang Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad 

 

Bank BSI KCP. Barru melakukan beberapa proses diatas untuk 

mengimplementasikan dari prinsip ekonomi sesuai ketentuan hukum Islam. 

Pelaksanaan di bank BSI memberikan pilihan kepada nasabah dalam dua 

konsep produk simpanan yaitu easy mudharabah dan easy wadiah, hal ini 

pihak bank BSI telah menjelaskan perbedaan dari produk tabungan tersebut 

dan memberikan wewenang kepada nasabah untuk memilih salah satu 

produk tabungan tersebut. 

1. Konsep bagi hasil mudharabah 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan 

oleh pihak- pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak 

lembaga keuangan syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan 

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau 

salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang 

melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah 

ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang 

disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang 

dikerjasamakan.10 

Dalam perbankan syari’ah rukun Mudharabah adalah sebagai 

berikut:11 

1. Shahibul maal ( Pemilik Modal)  

2. Mudharib (pelaksana usahawan)  

3. Modal (maal)  

4. Kerja/usaha 

5. Keuntungan  

6. Ijab Qabul 

                                                        
10Prof MUHAIMIN et al., “A. Buku,” 2016. h. 95 

11Muhamad. 
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Sedangkan syarat-syarat dalam Mudharabah ialah sebagai berikut:12 

a. Adanya penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) 

harus cakap hukum. 

b. Pernyataan ijab dan qabul harus di nyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak(akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Penawaran dan penerimaan harus secara jelas menunjukan 

tujuan kontrak(akad). 

2) Penerimaan dari penawaran di lakukan pada saat kontrak. 

3) Akad di tuangkan secara tertulis, melalui korenspodensi, atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

c. Modal adalah dana dan/atau aset yang diberikan oleh pemberi dana 

kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Modal harus di ketahui jumlah dan jenisnya 

2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang di nilai. Jika 

modal di berikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus 

di nilai pada waktu akad 

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 

kepada mudharib (pengelola modal), baik secara bertahap 

maupun tidak,sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

d. Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus di penuhi: 

1) Harus di peruntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh di 

syaratkan hanya untuk satu pihak. 

2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus di 

ketahui dan di nyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan 

harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan 

sesuai dengan kesepakata. 

                                                        

12Muhammad Wasitho Abu Fawaz. 
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3) Segala kerugian yang diakibatkan oleh Mudharabah harus 

ditanggung oleh pemberi dana, dan pengelola tidak 

menanggung kerugian apapun kecuali kerugian tersebut 

disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kecerobohan, atau 

pelanggaran kesepakatan. 

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 

modal yang di sediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan ha-

hal sebagai berikut: 

1) Kegiatan usaha adalah hak eklusif pengelola (mudharib), 

tampa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak 

untuk melakukan pengawasan. 

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

Mudharabah yaitu keuntungan. 

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari‟ah islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah, dan 

harus mematuhi kebiasaan yang berlaku di dalam aktifitas itu. 

2. Landasan Syariah  

QS. Al-Imran/3 : 130 Allah swt berfirman: 

َِا ٰٓايَُّ ا يَ الَّرِيْ  ي  ْْ هٌَُ ا تأَكُْلُْا لَا  ا  ْٰٓ ب  عَفتًَ  اضَْعَافاً السِّ ض  اتَّمُْاّ   هُّ َّّ  َ
 
ىَ   لعََلَّكُنْ  اّلله ْْ   تفُْلحُِ

Terjemahanya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung."13 
 

Selain itu juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:283 Allah swt 

berfirman: 

                                                        
13 https://quran.kemenag.go.id/ 
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اىِْ ۞  ٌْتنُْ  َّ ٔ كُ لنَْ  سَفسَ   عَل  ا َّّ ّْ ي   كَاتبِاً تجَِدُ  ُ ضَت   فسَِ ْْ مْبُ  الَّرِٓ فلَْيإَُدِّ  بعَْضًا بعَْضُكُنْ  اهَِيَ  فاَىِْ ّ   هَّ

َ   اؤْتوُِيَ  لْيتََّكِ  اهََاًتََ َّ  َ
 
َ   اّلله لَا ّ   زَبَّ َِادَةَ   تكَْتوُُْا َّ هَيْ  الشَّ َِا َّ ٰٓ  يَّكْتوُْ  َ َّ ثنِ   فاًَِ َ   ا  ُ ّ   للَْبُ

 
اّلله  بوَِا َّ

ىَ  ْْ   ـَ عَليِْن   تعَْوَلُ

ْ

Terjemahnya: 

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan 
seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan 
tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu 
menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, 
sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”.14 

 

Akad mudharabah dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah saw 

sebagaimana dalam sabdanya yaitu: 

ٙ َٗ ِْ  زِ َْٜ ضِْ عَثَّا اتْ ا الل ْ ا زَضِ ََ  ْْٖ َُْ: قوََْ أََّّ ْ عَ ِْ  ضْ  اىعَثَّا ّاَ سََّٞدْ  مَا َ طَْ عَثْدْ  تْ  اِْ  ةِْياى
اهَْ دَفعََْ ذَا ََ ضَازَتَح ْ اى ِْٔ صَا عَيَٚ اشِْتسَِطَْ ٍ  ُْْ حِثِ ِْٔ لَْٝسَْا كْ  اَ لَْْ تحَْسًا تِ ْْصِهْ  َٗ َٝ ِْٔ  تَّحًْ دَا تِ

ُْْ زَطْثحًَْ ِ َِْ ىلَِْ ذَْ وَْفعََْ فاَ َْ ْْ٘ طَٔ ْ شَسْْ فثَيَغََْ ضَ ِْٔ الل صَيّٚ الل هْ  زَس  ْٞ ٌَْ َْٗ عَيَ  ٓ شَْ جَا فاََْ سَيَّ
 

Artinya: 

“Abbas bin „Abdul-Muthalib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak 
mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli 
hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus 
menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu 
didengar Rasulullah, beliau membernarkannya”. 

Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. 

Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi 

pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha. Bunga 

juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun 

keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda 

                                                        
14 https://quran.kemenag.go.id/ 
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dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal 

dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang 

dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah 

mengikuti hasil usaha pihakl yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi 

hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan 

menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.15 

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh 

minimal dua pihak.Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil 

investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak 

langsung yaitu:16 

a. Faktor langsung 

Invesment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil 

(profit sharing ratio). 

b. faktor tidak langsung 

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. 

 a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan 

b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut  

                   revenue sharing 

2) Kebijakan akunting prinsip dan metode akuntansi 

Ketentuan tersebut pihak bank BSI, sebelum nasabah nya akan 

melakukan tranksaksi pada produk simpanan di bank BSI pihak bank 

menjelaskan terlebih dahulu untuk mencapai mufakat antara kedua belah 

                                                        
15 Perbankan Syariah Ismail, “Jakarta: Kencana Prenada Media Group,” 2011.h. 23 
16 Esy Nur Aisyah, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada 

BMT-MMU Pasuruan,” EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 1.01 (2013). 
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pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank BSI pada produk tabungan easy 

mduharabah. 

Bank BSI memiliki produk Yang dinamakan Tabungan BSI Easy 

Mudharabah adalah karena menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah, 

yang dimana nasabah menginvestasikan dananya ke Bank Syariah, kemudian 

dana tersebut di investasikan oleh Bank Syariah ke sektor halal. 

Dari hasil investasi itulah Bank Syariah memberikan bagi hasil atas 

dana nasabah yang di investasikan ke Bank Syariah sesuai ketentuan yang 

berlaku. Tabungan dalam mata uang rupiah ini, tentunya memiliki sederet 

kelebihan dan tidak luput pula dari kekurangan, hal ini tergantung dari 

masing-masing kalian bagaimana cara melihatnya. 

A. Kelebihan easy Mudharabah 

a. Dapat dibuka secara online lewat Hp tanpa ke Bank BSI. 

b. Dilengkapi dengan buku tabungan dengan biaya admin bulanan yang 

kompetitif. 

c. Dilengkapi dengan kartu ATM dengan jenis dan limit yang beragam 

serta biaya administrasi yang kompetitif. 

d. Dilengkapi dengan Mobile Banking, Internet Banking yang dapat 

aktivitas lewat hp saja. 

e. Mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai keuntungan yang 

diperoleh oleh Bank Syariah. 

B. Kekurangan easy mudharabah 

Dikenakan biaya Admin tabungan Rp. 10.000 setiap bulan. 

Sedangkan Tabungan BSI Easy Wadiah adalah Tabungan Bank Syariah 

dalam mata uang rupiah, yang dinamakan tabungan Wadiah karena 

menggunakan akad Wadiah Yad Dhmanah. 
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Akad ini mengatur bahwa nasabah menitipkan dananya ke Bank 

Syariah dan mempersilahkan Bank Syariah untuk di kelola sesuai prinsip 

syariah. Namun Bank Syariah tidak wajib memberikan bagi hasil, tetapi atas 

kebijaksanaannya Bank  dapat memberikan bagi hasil ke nasabah. 

a. Gratis biaya admin tabungan bulanan. 

b. Mendapatkan Buku Tabungan dengan biaya admin bulanan yang 

kompetitif. 

c. Mendapatkan Kartu ATM dengan biaya administratif bulannya yang 

kompetitif. 

d. Dilengkapi dengan Mobile Banking, Internet Banking yang dapat lewat 

hp saja. 

Selain itu, produk simpanan tabungan berupa easy wadiah, easy 

wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik 

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan 

saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah 

untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, 

kecurian, dan sebagainya. Sebagai penerima titipan, tidak ada kewajiban bagi 

bank untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya 

penitipan barang tersebut.  

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma’ legitimasi 

al-wadi’ah, Bahwa pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah 

(tangan amanah). Artinya, ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau 

kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari 

kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang 

titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).17 

                                                        
17Wahbah Zuh aylī , al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Da r al-Fikr al-Mouaser, 2003). 
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 Pihak bank BSI KCP. Barru telah menjelaskan ketentuan yang berlaku 

pada bank BSI. Pihak bank menjelaskan mengenai ketentuan yang berlaku 

pada easy wadiah, yang dimana akad easy wadiah tersebut hanya menitipkan 

pada pihak bank BSI tanpa mendapatkan keuntungan yang berbeda dengan 

easy mudharabah.  

Sehingga ketentuan hukum Islam dalam mengimplementasikan 

produk tabungan di bank BSI telah memenuhi ketentuan dan syarat hukum 

Islam yang berlaku. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis telah menguraikan dalam pembahasan tersebut, 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cab. Barru ada dua konsep akad 

secara umum sesuai dengan kebutuhan nasabah di KCP Barru, yaitu akad 

mudharabah dan akad Wadiah. Akad mudharabah yang diterapkan pada 

Bank Syariah Indonesia ketika nasabah mengambil akad tersebut maka, 

nasabah akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad 

mudharabah dikarenakan bagi hasil adalah sumber pendapatan yang halal 

dan bebas riba, sehingga mempertimbangkan bagi hasil sebagai alasan 

menabung.  

2. Menurut ketentuan hukum Islam terhadap implementasi akad 

mudharabah pada produk simpanan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cab. 

Barru. Telah memenuhi ketentuan hukum Islam 

1. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah: BSI Cabang Barru 

memastikan bahwa setiap implementasi akad mudharabah dalam 

produk simpanan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 

seperti keadilan, transparansi, dan keberanian dalam berbagi risiko 

dan keuntungan. 

2. Kesesuaian dengan Syarat-syarat Sah: Setiap akad mudharabah 

yang diterapkan oleh BSI Cabang Barru memenuhi semua syarat sah 

yang ditetapkan dalam hukum Islam, termasuk adanya kesepakatan 
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yang jelas (ijab dan qabul) antara bank (mudharib) dan nasabah 

(sahib al-mal). 

3. Pemenuhan Peran dan Tanggung Jawab: Peran dan tanggung jawab 

masing-masing pihak dalam akad mudharabah dijelaskan dengan 

transparan dan tidak ada kebingungan. Bank bertanggung jawab atas 

pengelolaan dana dengan itikad baik, sementara nasabah memiliki 

hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan awal. 

4. Pengelolaan Risiko dan Perlindungan Dana: BSI Cabang Barru 

melakukan pengelolaan risiko dengan hati-hati dan 

mempertimbangkan kepentingan bersama antara bank dan nasabah. 

Perlindungan terhadap dana yang diinvestasikan menjadi prioritas 

dalam setiap transaksi mudharabah yang dilakukan. 

5. Audit dan Keberlanjutan: Bank secara rutin melakukan audit 

internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap implementasi akad 

mudharabah. Ini juga membantu dalam memastikan keberlanjutan 

dan kepercayaan masyarakat terhadap produk simpanan syariah yang 

ditawarkan oleh BSI Cabang Barru. 

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa BSI Cabang Barru telah berhasil 

mengintegrasikan akad mudharabah dalam produk simpanan mereka 

dengan baik, menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam, dan 

membangun kepercayaan nasabah melalui praktik yang transparan dan 

bertanggung jawab. Langkah-langkah ini mendukung visi BSI untuk menjadi 

lembaga keuangan syariah terpercaya dan berkelanjutan di Indonesia. 

 Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka 

hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan 

dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad 
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perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan 

dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh 

kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. 

 

B. SARAN 

Seiteilah meimpeirhatiikan, meinggambarkan dan meinganaliisiis seidiikiit 

teintang siisteim implementasi akad mudharabah pada produk simpanan di 

Bank Syariah Indonesia Cab. Barru. saran yang diipeirbaiikii untuk 

implementasinya yaiitu : 

1.  Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk meningkatkan 

edukasi kepada masyarakat Barru tentang prinsip-prinsip akad 

mudharabah dan manfaatnya. BSI Cabang Barru dapat mengadakan 

seminar, workshop, atau kampanye pemasaran yang fokus pada 

pendidikan keuangan syariah. 

2. Peningkatan Transparansi: Pastikan bahwa semua prosedur dan 

mekanisme akad mudharabah dijelaskan secara transparan kepada 

nasabah. Hal ini mencakup pembagian keuntungan, pengelolaan 

risiko, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. 

3. Pengembangan Produk yang Inovatif: BSI Cabang Barru dapat terus 

mengembangkan produk-produk simpanan berbasis akad 

mudharabah yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah 

lokal. Ini dapat mencakup produk simpanan dengan jangka waktu 

yang beragam atau target pasar yang spesifik. 

4. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan: Pastikan bahwa 

karyawan BSI Cabang Barru memiliki pemahaman yang mendalam 

tentang prinsip-prinsip syariah dan implementasi akad mudharabah. 

Pelatihan reguler dan program pengembangan dapat membantu 
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karyawan memahami dengan baik tugas mereka dalam menjalankan 

akad mudharabah. 

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Lakukan monitoring dan evaluasi 

secara berkala terhadap implementasi akad mudharabah untuk 

memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta efektivitas 

produk simpanan. Evaluasi ini dapat melibatkan audit internal dan 

eksternal serta umpan balik dari nasabah. 

6. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: BSI Cabang Barru dapat 

mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga 

pendidikan, organisasi profesi, atau lembaga keuangan syariah 

lainnya untuk bertukar pengalaman dan best practice dalam 

mengimplementasikan akad mudharabah. 

7. Pelayanan dan Layanan Pelanggan: Tingkatkan pelayanan dan 

layanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Ini 

mencakup responsivitas terhadap keluhan, pendekatan yang personal 

dalam penjelasan produk, dan penyediaan informasi yang jelas 

tentang akad mudharabah. 

Dengan menerapkan saran-saran ini, BSI Cabang Barru dapat 

memperkuat implementasi akad mudharabah dalam produk simpanan 

mereka, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memberikan kontribusi 

positif terhadap perkembangan keuangan syariah di wilayah Barru dan 

sekitarnya. 
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