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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

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 dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك
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 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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 vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ى
kasrah dan yā’ i 

i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قيِ ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ةُ ا لأ ط ف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دِ ي ن ةُ ا لف ا ضِل ةُ   ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 
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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. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بلِا دُ 

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. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu :امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 
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ءٌ  :ش ي   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 

dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (اُلل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا  الَّلَّ  Dinullahدِي نُ الَّلَّ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الَّلَّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فيِ  ر 

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 
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oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : Muh. Ihsan Dahri 

NIM : 80100221156 

Judul Tesis : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 

Tentang Waad Pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 

   
Perbankan memiliki fungsi utama sebagai lembaga   intermediasi   yang    

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Secara spesifik Bank Syariah berfungsi sebagai 

lembaga keuangan yang menjamin sistem syari dalam setiap akad transaksionalnya. 

Di antara kegiatan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah berdasarkan Undang-

Undang Perbankan Syariah adalah melakukan pembiayaan ijarah, dan turunannya 

yaitu Ijarah Muntahiya Bittamlik. Persoalan yang kemudian timbul ialah apakah 

bank Muamalat menjalankan fatwa MUI secara komperhensif sebagai landasannya 

dalam mengimpelementasikan akad tersebut? Penelitian dalam tesis ini bertujuan 

untuk; Pertama, mengetahui konsep waad dalam Fatwa MUI dan akad IMBT di 

Bank Muamalat. Kedua, untuk mengetahui kesesuaian fatwa MUI tentang waad 

pada IMBT di Bank Muamalat, Ketiga, untuk mengetahui tantangan dan hambatan 

penerapan fatwa tersebut. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini 

yaitu; Pertama, bagaimana konsep waad dalam Fatwa MUI dan akad IMBT di Bank 

Muamalat. Kedua, bagaimana kesesuaian fatwa MUI tentang waad pada IMBT di 

Bank Muamalat, Ketiga, untuk bagaimana tantangan dan hambatan penerapan 

fatwa tersebut. 

Penelitian ini termasuk field research (penelitian lapangan) yaitu suatu 

bentuk penelitian yang intensif, terintegrasi dan mendalam yang berlokasi di Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan dengan 

menggunakan menggunakan metode pendekatan normatif dan kualitatif.  

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, Konsep 

waad dalam fatwa MUI ialah bersifat mengikat dan wajib dijalankan jika telah 

terpenuhi syarat yang ditetapkan sebelumnya, demikian pula konsep waad 

diberlakukan pada akad IMBT pada Bank Muamalat. Kedua, penerapan IMBT di 

Bank Muamalat sejalan dengan prinsip yang ditetapkan oleh Fatwa MUI melalui 

DSNnya, begitu pula dengan Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, diantara tantangan 

yang dihadapi dalam penerapan fatwa waad ini adalah minimnya pengetahuan 

masyarakat, biaya yang fluktuatif dan sikap nasabah yang cenderung apatis. 

Implikasi penelitian ini diharapkan agar menjadi referensi kepada pihak 

perbankan syariah dan nasabah secara umum serta menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dengan metode lain dan 

menghasilkan penelitian yang lebih baik. 

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, waad, IMBT, Bank Muamalat. 
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ABSTRACT 

 

Nama : Muh. Ihsan Dahri 

Student ID : 80100221156 

Thesis Title :Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 Concerning Waad on the Ijarah Muntahiya 

Bittamlik Agreement at Bank Muamalat Indonesia Makassar 

Branch 

   
Banking has a primary function as an intermediation institution that 

collects funds from the community and channels them back to the community as 

credit. Specifically, Sharia Bank is a financial institution that guarantees the Sharia 

system in every transactional contract. Among the activities carried out by Sharia 

Banking based on the Sharia Banking Law is carrying out ijarah financing and its 

derivative, namely Ijarah Muntahiya Bittamlik. The next question is whether Bank 

Muamalat implements the MUI fatwa comprehensively as a basis for implementing 

the agreement. This research aims to: First, know the concept of waad in the MUI 

Fatwa and the IMBT contract at Bank Muamalat. Second, to find out the suitability 

of the MUI fatwa regarding waad on IMBT at Bank Muamalat. Third, to find out 

the challenges and obstacles to implementing the fatwa. The problems in this 

research are: First, what is the concept of waad in the MUI Fatwa and the IMBT 

contract at Bank Muamalat? Second, how appropriate is the MUI fatwa regarding 

waad on IMBT at Bank Muamalat? Third, what are the challenges and obstacles to 

implementing the fatwa? 

This research includes field research, which is intensive, integrated, and 

in-depth research located at Bank Muamalat Indonesia Makassar Branch Office, 

South Sulawesi, using normative and qualitative approach methods. 

The research results found are as follows: First, the concept of waad in the 

MUI fatwa is binding and must be implemented if the specified conditions are met. 

This concept also applies to the waad in the IMBT contract at Bank Muamalat. 

Second, the IMBT implementation at Bank Muamalat suits the principles set by the 

MUI Fatwa through its DSN and the Financial Services Authority. Third, the 

challenges faced in implementing this waad fatwa are the lack of public knowledge, 

fluctuating costs, and customers' attitudes that tend to be apathetic. 

This research aims to provide valuable insights and implications for the field 

of Islamic banking and its customers. It is anticipated that the findings will serve as 

a valuable reference for practitioners, policymakers, and researchers alike. 

Furthermore, this study sets the stage for future research, encouraging scholars to 

explore alternative methodologies and advance the body of knowledge in this 

domain, ultimately leading to more robust and impactful research outcomes. 

Keywords: DSN-MUI fatwa, waad, IMBT, Bank Muamalat.  
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 البحث  مُسْتَخْلص
مّد إِحْسَان دَهْريِ:   اسم الطالب  مُح

 80100221156:    رقم القيد 
مجلس علماء إندونسيا من لجنة الشرعية الوطنية رقم خمسة   فتوى تطبيق :   موضوع الرسالة 

عقد    No. 85/DSN-MUI/XII/2012  وثمانين في  الوعد  الإجارة عن 
بالتمليك مَ إندونسيا    عاملاتالمبنك  ب  المنتهية  بسلاويسي  ر  اكسّ فرع 

 ية. نوب الج

البنوك  المصرفية    ةلخدمل  الرئيسيةالوظيفة    إن  بجمع  أو  تقوم  وساطة  المجتمع كمؤسسة  من  الأموال 
عمل كمؤسسة ت  صوصعلى وجه الخ  ةك الشرعيو البنففي شكل ائتمان.    خروتوجيهها مرة أخرى إلى الآ

الشرعي في كل   النظام  الالم  عقد من عقودمالية تضمن  تقوم بها  التي  الأنشطة   بنوك عاملات. ومن 
هي الإجارة المنتهية   من أنواعهابتمويل الإجارة و   هاقيام  ة هية الشرعي يصرفنظام الم   حسبالشرعية  

الرئيسة  فكانت  بالتمليك.   البحثالمشكلة  هذا  )عاملات المبنك  "  تقوم  هلهي:    في   "Bank 
Muamalat )  مجلس علماء إندونسيا ق فتوى يطببت   (MUI  )  جميع    فيبشكل شامل كأساس

إلى؟  العقود المتواضعة  الرسالة  هذه  في  فتوى   معرفة  )أولًا(:  تهدف  في  الوعد  علماء    مفهوم  مجلس 
المنتهية بالتمليك في بنك  عن   إندونسيا الموافقة بينتحليل  )ثانياً(  .  ؟ عاملاتالمالإجارة    فتوى   مدى 

إندونسيا علماء  بالتمليكعن   مجلس  المنتهية  معرفة )ثالثاً(    ؟عاملاتالمبنك    وعمليات  الإجارة 
تقرّعت المشكلة الرئيسة إلى  ومن هنا  الفتوى.    يواجهها البنك في تطبيق هذاالتحديات والمعوقات التي  

عن  مجلس علماء إندونسيا  مفهوم الوعد في فتوى   كيف    )أولًا(وهي:    عدة مسائل فرعية للبحث
بنك   المنتهية بالتمليك في  توافق  )ثانياً(    ؟عاملاتالمالإجارة  إندونسيا  فتوى هل  عن   مجلس علماء 

التحديات والمعوقات التي كيف تكون    )ثالثاً(  .  عاملاتالمبنك    وعمليات  الإجارة المنتهية بالتمليك 
 .؟الفتوى  يواجهها البنك في تطبيق هذا

وهو بحث مكثف ومتكامل ومتعمق   كيفيّ ميدانّ   بحثالمنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج  و  
وكان المدخل    يةنوب ( الجSulawesiبسلاويسي )ر  اكسّ عاملات فرع مَ المفي بنك    يقوم بها الباحث

 .معياري المستخدم فيه هو مدخل 
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 مجلس علماء إندونسيا   مفهوم الوعد في فتوى   أن  )أولًا(نتيجة البحث في هذه الدراسة إلى:    أظهرت 
الإجارة  جارٍ في عقد  الوعد    هذا  مفهومف  سابقا    تفقةاستيفاء الشروط المعند    أدائهملزم يجب  هو شيء  

التطبيق لعقد)ثانياً(  عاملات.  الم بنك  ب المنتهية بالتمليك   المنتهية بالتمليك   كانت عمليات  الإجارة 
)  فتوى مع  تماشى  تعاملات  المبنك  ب الوطنية  الشرعية  لجنة  من  إندونسيا  علماء  -DSNمجلس 

MUIالفتوى هي   ها البنك في تطبيق هذاواجهيالتحديات التي    إن  )ثالثاً(المالية.    ةالخدم  ( ونظام
  .من المجتمع عامة بالاةمع وجود الم فيها وتقلب التكاليف المجتمع عنهامعرفة   قلة

لل  تثقيفا  البحث  للباحثين إجراء بحث آخر ش، وتوالمجتمع عامة  الشرعيبنك  يرجى أن يكون  جيعا 
 مكملا لهذا البحث، ليصبح أفضل 

 , الإجارة المنتهية بالتمليك  مجلس علماء إندونسيا ولجنة الشرعية الوطنية,  فتوى   الكلمات المفتاحية:
  عاملات.المبنك 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan memiliki fungsi utama sebagai lembaga   intermediasi   yang    

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Perbankan di Indonesia, selain memiliki fungsi 

sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen 

pembangunan (agent of development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna 

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.1 Selain itu perbankan juga 

memiliki fungsi dalam pemberian jasa-jasa keuangan tertentu seperti pengiriman 

uang dan lain sebagainya.2 

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan 

dan perekonomian. Fungsi utamanya adalah sebagai pengumpul dan penyalur dana 

dari individu dan perusahaan yang memiliki kelebihan likuiditas kepada mereka 

yang membutuhkan dana. Selain itu, perbankan juga menyediakan berbagai layanan 

keuangan seperti pembukaan rekening, pinjaman, investasi, dan asuransi, sehingga 

menjadikannya pilar dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan serta 

memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan 

mereka. 

Kaitannya dengan Perbankan Syariah,  salah satu fungsi utama perbankan 

syariah adalah penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. 

Bank syariah menghimpun dana dari nasabah melalui produk seperti tabungan, 

deposito, dan pembiayaan syariah. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada 

pelaku usaha yang membutuhkan dana, baik melalui pembiayaan syariah, investasi, 

atau pembiayaan modal kerja. Selain itu, perbankan syariah juga menyediakan 

 

1Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Citra Adhitya Bakti, Bandung, 

2003), h. 86. 
2Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2003), h. 2. 
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berbagai layanan keuangan seperti pembukaan rekening, penyaluran dana, 

pembiayaan, investasi, dan asuransi syariah. Layanan ini disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir 

(perjudian), dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip keadilan. 

Perbankan syariah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan risiko. Bank 

syariah harus memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan 

prinsip syariah dan bebas dari unsur riba atau kegiatan yang dilarang. Selain itu, 

bank syariah juga harus menjaga keberlanjutan dan keamanan aktivitas perbankan, 

serta melindungi nasabah dari risiko yang mungkin timbul.  

Selanjutnya, perbankan syariah juga memiliki peran dalam pembangunan 

ekonomi dan sosial. Bank syariah dapat menjadi agen penggerak dalam 

memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor usaha yang mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, bank syariah 

juga dapat berperan dalam memberikan pembiayaan mikro untuk membantu 

masyarakat kecil dan pengembangan program-program sosial yang berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, fungsi perbankan syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan 

perbankan konvensional, tetapi juga mengedepankan aspek kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. 

Landasan pemikiran mengapa sistem syariah dijadikan sebagai sumber 

hukum pada sistem ekonomi dan perbankan adalah karena syariah bersifat 

komprehensif dan universal, serta kedudukan syariah sebagai wahyu Allah swt. 

yang sengaja diturunkan kepada para hamba-Nya untuk diamalkan.3 Syariat Islam 

sebagai suatu syariat yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai ciri khas 

tersendiri. Syariat ini bukan saja bersifat menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga 

bersifat universal. Komprehensif berarti syariah Islam mencakup seluruh aspek 

kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), universal bermakna 

syariat Islam dapat diimplementsikan di setiap waktu dan tempat hingga akhir 

zaman.  

 

3Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (UII Press, Yogyakarta, 

2008), h. 51 
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Pelaksanaan kegiatan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah 

merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan 

kurangnya sumber daya manusia yang menguasai prinsip syariah terutama dalam 

mengaplikasikannya melalui kegiatan bisnis. Pengaplikasian prinsip syariah dalam 

kegiatan usaha perbankan syariah mesti dilaksanakan secara kafah dan istiqamah, 

sehingga mempu menciptakan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan dalam 

kegiatan ekonomi. 4  Para ulama yang berkompeten terhadap hukum syariah 

memiliki fungsi dan peran yang besar dalam mengembangkan perbankan syariah. 

Sebagai komitmen untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuklah Dewan Syariah 

Nasional (DSN) yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksa Dana 

Syariah pada bulan Juli 19995  yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk 

memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip 

syariah. 

Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah 

sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah memberikan pembiayaan 

ijarah. Menurut peraturan tersebut, pembiayaan ijarah mencakup kegiatan 

menyediakan pembiayaan untuk penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 

kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip ijarah dan sewa-beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam 

hal ini, akad ijarah digunakan ketika bank syariah menyewakan barang bergerak 

atau tidak bergerak, sedangkan akad ijarah muntahiyya bittamlik digunakan ketika 

bank syariah menyewakan barang bergerak atau tidak bergerak dan pada akhir 

periode sewa, barang tersebut dijual kepada nasabah terkait. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN- MUI/III/2002 Tentang al-

Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (selanjutnya ditulis Fatwa DSN No. 27/2002) 

mengatur bahwa pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus 

melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik 

 

4 Made Warka, “Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia”, 

Iqtishadia, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 242. 
5 Habib Nazir, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Kaki Langit: Bandung; 

2004), h. 138 



4 

 

dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. 

Berdasarkan fatwa DSN No. 27/2002 tersebut, peralihan kepemilikan pada masa 

akhir sewa dapat pula dilakukan dengan pemberian, dan berdasarkan penjelasan 

Fatwa DSN No. 27/2002, kata pemberian tersebut diperjelas dengan menggunakan 

kata hibah. 

Perbankan Syariah sebagai badan usaha, dalam menjalankan kegiatan 

usahanya juga mengharapkan keuntungan, sedangkan hibah merupakan suatu 

bentuk derma yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu keuntungan darinya. 

Janji (waad) Hibah timbul dalam pembiayaan Ijarah, apabila pada awal Akad Ijarah 

diperjanjikan bahwa pihak bank sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) akan mengalihkan 

kepemilikan barang yang menjadi objek sewa menyewa kepada nasabah sebagai 

penyewa (musta’jir) dengan cara hibah pada akhir masa sewa.  

Janji terkait peralihan hak kepemilikan ini berlandaskan Fatwa DSN No. 

27/2002 adalah waad yang secara hukum tidak mengikat. Bilamana janji tersebut 

ingin diterapkan, maka mesti ada akad baru terkait pemindahan kepemilikan yang 

disepakati bersama manakala masa ijarah telah selesai. Oleh karena itu, pada akad 

al-Ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik ini terdiri dari dua akad yang terpisah dan 

independen, walaupun memang dibarengi dengan perjanjian pemindahan 

kepemilikan diakhir akad.  

Perpindahan kepemilikan di akhir akad sangat bertalian erat dengan risiko 

ekonomis yang terikat pada pemilikan suatu benda. Risiko ekonomis maksudnya 

adalah risiko yang berkenaan dengan kemungkinan bertambah atau berkurangnya 

nilai suatu benda yang dimiliki. Risiko ekonomis ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu 

akibat pemilikan suatu benda di bidang perpajakan, kemungkinan timbulnya 

repercuise dalam struktur pembiayaan. 

Di dalam pembiayaan ijarah, terdapat janji (waad) hibah yang diberikan 

kepada nasabah pada akhir masa ijarah. Selama masa ijarah, nasabah membayar 

sejumlah uang kepada bank sebagai biaya sewa untuk objek yang disewa. Hibah 

dalam pembiayaan ini tidak terjadi secara spontan, tetapi nasabah sebelumnya telah 

melakukan penyewaan objek melalui akad ijarah. Pembayaran selama akad ijarah 

merupakan pembayaran uang sewa untuk objek ijarah, namun dalam pembiayaan 
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ijarah dengan janji hibah, bank mengenakan perhitungan khusus untuk jumlah 

pembayaran uang sewa yang telah ditentukan. Penggunaan perhitungan khusus ini 

berkaitan dengan perlindungan nasabah, terutama karena sifat belum mengikatnya 

janji hibah yang diberikan pada awal pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah dengan 

janji hibah merupakan produk yang sedang dikembangkan dalam industri 

perbankan syariah di Indonesia. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah 

penerapan prinsip syariah pada pembiayaan ijarah dengan janji (waad) hibah ini? 

Secara khusus penelitian ini berfokus pada kesesuaian penerapan fatwa DSN MUI 

No:85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (waad) pada Bank Mualamat Indonesia 

cabang Makassar. Olehnya peneliti akan membahas tentang “Implementasi Fatwa 

DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Waad Pada Akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 Tentang Waad Pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Di Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Makassar.” 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan 

memahami penelitian ini, maka akan dipaparkan pengertian beberapa variabel yang 

dianggap penting, antara lain : 

a. Fatwa DSN-MUI 

Secara bahasa, fatwa merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Jika 

ditarik struktur kalimatnya, kata fatwa merupakan masdar dari kata kerja يفتي -أفتى  

yang bermakna.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan 

sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.6 

Dr. Ahmad Mukhtar dalam Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’āsirah 

mendefinisikan fatwa sebagai: 

 

6https://www.kbbi.web.id/fatwa (diakses 25 September 2023) 
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 7جواب عمَّا يحشْكِل من المسائل الشرعيّة أو القانونيّة 

Artinya: Jawaban atas perkara yang dipermasalahkan dari persoalan 

syariat maupun persoalan hukum. 

Kedudukan  fatwa  dalam  pandangan  Hukum  Islam  sangatlah  penting, 

karena permasalahan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat begitu 

kompleks. Sehingga gejala sosial   yang   di   masyarakat bisa terselesaikan  dengan  

adanya  fatwa.  Berbeda halnya  dengan kedudukan fatwa menurut  hukum  nasional,  

posisi  fatwa  disini  kurang  diperhatikan  atau  tidak diakui  eksistensinya,  karena  

statusnya  tidak  wajib  untuk  diikuti. Mayoritas penduduk     Indonesia     merupakan     

orang-orang     muslim. Umat muslim menganggap  bahwa  keberadaan  fatwa  

sangat  penting  baginya.  Implikasi fatwa terhadap masyarakat sangat   jelas,   hal   

ini   bisa   dilihat   dari   kecenderungan menggunakan  fatwa  daripada  hukum  

nasional dalam  kehidupan  bernegara.8 Oleh karenanya, Majelis Ulama Indonesia 

dalam hal ini selaku pemilik otoritas utama dalam menelurkan fatwa-fatwa dalam 

masalah kekinian sangatlah pentng. Di samping itu, lembaga-lembaga serta ormas 

lainnya juga memiliki wadah khusus dalam kaitannya dengan fatwa atas nama 

lembaga atau ormas tersebut, sebut saja Nahdatul Ulama dengan Bahtsul Masail, 

Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih, Al-Irsyad dengan Dewan Fatwa, dan 

Wahdah Islamiyah dengan Dewan Syariah. 

Adapun munculnya Dewan Syariah Nasional dilatarbelakangi oleh 

Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari’ah yang diselenggarakan MUI Pusat 

pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta, dimana lokakarya tersebut 

merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah 

yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). 

Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dan berbuah lahirnya Dewan 

 

7Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’āsirah, Juz 3 (Cet 

I; Riyadh: Dar ‘Ālam al-Kutub, 2008 M), h. 1672. 
8Imaro Sidqi dkk. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”. Nizham: Jurnal Studi 

Keislaman 8, 1 (2020), h. 29. 
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Pimpinan MUI berdasarkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 

1999 tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional MUI.9 

b. Waad 

Secara etimologi, kata waad berasal dari kata kerja  َيعَِدح -وَعَد  yang jika 

dikaitkan dengan ilmu gramatika bermakna  ما يحقطع من عهد في الخير والشَّرّ، التزام باحترام

 apa yang diputuskan dari sebuah kesepakatan berupa kebaikan) عهد والتَّقيُّد به بأمانة

ataupun keburukan, sebuah komitmen untuk meghormati suatu kesepakatan dan 

terikat padanya dengan amanah).10   Ibnu Arafah al-Maliki mendefinisikan waad 

sebagai: 

خبر معروفا  في المستقبل إنشاء  عن إخبار  
ح
 11الم

Artinya: Pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk 

berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan 

datang. 

Dalam kamus fikih muamalat, waad digunakan untuk menggambarkan 

dua buah akad yang mana satu sama lain saling terikat dalam perjanjian tertentu. 

Akad dengan model seperti ini kebanyakan didapatkan pada model-model akad 

kekinian, dimana satu akad yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan 

akad lainnya, namun ada akad kontemporer yang mengakomodir penggabungan 

kedua akad tersebut.  

Perbedaan antara waad dan akad ialah: waad merupakan janji atau promise 

antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad ialah kontrak antara dua 

belah pihak. Waad hanya mengikat satu pihak, yaitu pihak yang diberi janji dimana 

ia berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan yang diberi janji 

tidak menanggung kewajiban terhadap pihak lainnya. Dalam waad, terms, dan 

 

9https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ (diakses 22 September 2023). 
10Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’āsirah, h. 2466. 
11Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Fiqhu al-Nawāzil, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-

Risalah, 1996), h. 71. 
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condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik atau belum well defined. 

Jika pihak yang berjanji tidak mampu memenuhi janjinya, maka sanksi yang 

diterimanya lebih berupa sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua pihak 

yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan 

kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam 

akad, terms dan condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik atau sudah 

well defined. Jika salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak tersebut 

tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi 

sebagaimana yang telah disepakati dalam akad.12 

Dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik, sangat jelas adanya bahwa akad ijarah 

atau sewa-menyewa tidak ada korelasi secara eksplisit dengan akad jual-beli 

(dengan imbal ganti) maupun hibah (tanpa imbal ganti). Akad ijarah hanya 

menyewakan fungsi dan jasa barang/seseorang kepada orang lain tanpa perpindahan 

kepemilikan, sedangkan akad jual beli maupun hibah keduanya berimplikasi pada 

perpindahan obyek dari satu pihak ke pihak lainnya. 

Menilik lebih dalam terkait konsep IMBT, waad ini jelas memiliki 

kedudukan yang krusial dalam penerapannya. Pihak satu selaku pemilik barang dan 

pihak dua selaku penyewa barang tentunya akan menyepakati perpindahan obyek 

sewa dari pihak satu ke pihak dua dalam jangka waktu tertentu. Disinilah peran 

waad, bahwasanya perpindahan obyek apakah bersifat mutlak lazim karena terikat 

perjanjian di awal akad, atau hanya pilihan yang dikembalikan kepada kedua belah 

pihak?  

c. Hukum Islam 

Hukum Islam atau Syariat Islam biasa juga disebut Hukum Allah atau 

Syariat Allah. Hukum Islam sendiri didefinisikan sebagai hukum dalam Islam yang 

memuat ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.13  

 

12Nurul Ichsan. “Akad Bank Syariah”. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 50, 2 

(2016), h. 402. 
13Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (Cet. VI; Jakarta: 

Media Pustaka Phoenix, 2009), h. 332 
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Adapun istilah yang banyak digunakan dalam Al-Qur’an ialah hukum 

Allah, sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Maidah/ 5:50. 

 14ࣖ افََححكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْغحوْنََۗ وَمَنْ اَحْسَنح مِنَ اللّهِّ ححكْم ا لقَِّوْمٍ ي ُّوْقِن حوْنَ  

Terjemahnya 

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang 

lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini 

(agamanya)? 

Juga dalam Q.S. al-Mumtahanah/ 60:10. 

ح عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  نَكحمَْۗ وَاللّهّ  15ذهلِكحمْ ححكْمح اللّهِّ َۗيََْكحمح بَ ي ْ

Terjemahnya 

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan 

Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

 

Sedangkan diksi yang semakna dengan hukum Islam atang dengan istilah 

syariat, sebagaimana dalam firman Allah pada Q.S. asy-Syura/ 42:13. 

 

نَا بهِِۦٓ   نَآ إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ا وَٱلَّذِىٓ أوَْحَي ْ نَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىه بهِِۦ نحوح ًۭ إِبْ رهَهِيمَ وَمحوسَىه وَعِيسَىهٓ ۖ شَرعََ لَكحم مِّ
 إِليَْهِ مَن يَشَاءٓح وَيَ هْدِىٓ  أَنْ أقَِيمحوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقحوا۟ فِيهِ ۚ كَبرحَ عَلَى ٱلْمحشْركِِيَن مَا تَدْعحوهحمْ إِليَْهِ ۚ ٱللَّّح يَجْتَبِٓ 

 16إِليَْهِ مَن يحنِيبح 

Terjemahnya: 

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah 

diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan 

kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan 

Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah 

tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru 

mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang 

dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang 

kembali (kepada-Nya). 

Secara spesifik, hukum Islam yang dimaksudkan di sini dalam dua aspek, 

yaitu Fatwa dan Undang-undang. Secara kenegaraan, Indonesia memiliki Majelis 

 

14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, h. 116. 
15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, h. 550. 
16Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, h. 484. 
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Ulama Indonesia sebgai rujukan utama dalam meminta fatwa, meskipun tidak 

dipungkiri bahwa lembaga atau ormas islam lainnya juga memiliki lembaga fatwa 

yang independen, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. 

Aspek kedua yaitu undang-undang, dalam hal ini rujukan utama peneliti 

ialah undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, yang mencakup 70 pasal berikut rincian ayat-ayatnya. Adapun pembahasan 

mengenai IMBT tertuang dalam pasal 21 poin b ayat 5 yang berbunyi: 

Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada 

Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 

muntahiya bittamlik.17 

 

d. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik. 

Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik pada dasarnya merupakan hibridisasi 

dua akad yang berbeda. Akad ini belum dikenal di masa imam mazhab yang empat. 

Oleh karenanya, untuk memahami secara spesifik gambaran akad tersebut, perlu 

diuraikan istilah asasi dari akad ini. 

Al-Ijarah dalam istilah para ulama ialah sebuah akad yang mendatangkan 

manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang 

disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap perkerjaan yang jelas dengan 

imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. 18  Landasan hukum akan 

kebolehan akad ini terdapat dalam firman Allah pada Q.S. al-Baqarah/2:233. 

تح ي حرْضِعْنَ اوَْلَادَهحنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ ارَاَدَ انَْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ َۗ وَعَلَى الْمَوْلحوْ  لِده رزِْق حهحنَّ وكَِسْوَتهححنَّ   ّ  دِ لَهوَالْوه
وَعَلَى الْوَارِثِ   ّ  بِوَلَدِه  ّ  بِالْمَعْرحوْفَِۗ لَا تحكَلَّفح نَ فْسٌ اِلاَّ وحسْعَهَا ۚ لَا تحضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلحوْدٌ لَّه

لِكَ ۚ فاَِنْ ارَاَدَا فِصَالا  عَنْ تَ رَاضٍ مِّن ْهحمَا وَتَشَاوحرٍ فَلَا جحنَاحَ عَلَيْهِمَا َۗوَاِنْ ارََدْتُُّّْ اَ  نْ تَسْتَرْضِعحوْٓا اوَْلَادكَحمْ مِثْلح ذه
َ بِاَ تَ عْمَلحوْنَ بَصِيْرٌ فَلَا جحنَاحَ عَلَيْكحمْ اِذَا سَلَّمْتحمْ مَّ  َ وَاعْلَمحوْٓا انََّ اللّهّ تحمْ بِالْمَعْرحوْفَِۗ وَات َّقحوا اللّهّ  19آ اهتَ ي ْ

Terjemahnya 

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

 

17Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Pasal 21, ayat (5) huruf (b). 
18‘Abdul ‘Azīz Mabrūk al-Aḥmadī dkk, Al-Fiqhu al-Muyassar fī Ḍou’i al-Kitāb wa al-

Sunnah. Juz 1 (t. cet; Majma’ al-Malik Fahd: Madinah, 1424), h.242.  
19Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, h. 37. 
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menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. 

Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 

menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu 

kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

 

Adapun istilah attamlik secara bahasa merupakan masdar dari kata  َمَلَّك -

لِّكح يحَ   yang berarti “menjadikan seseorang pemilik barang tertentu” atau dalam isitilah 

lain yaitu peralihan kepemilikan barang tertentu dari satu person ke person lainnya. 

Secara istilah, tamlik memiliki makna yang serupa dengan makna bahasanya, yaitu 

mengalihkan kepemilikan barang tertentu kepada person tertentu.  

Maka dalam percabangan maknanya, jika yang dialihkan adalah zat 

barang itu sendiri dan ada imbal yang didapatkan, maka ini disebut jual beli. Jika 

yang dialihkan hanya fungsi dari benda itu dengan imbal tertentu, ini diistilahkan 

sewa-menyewa. Jika peralihan zat benda tersebut tanpa imbal, maka ia dapat berupa 

sedekah, nafkah, hibah, hadiah atau semisalnya. Adapun peralihan fungsi benda 

tanpa imbal tertentu disebut āriyah (pinjam meminjam). 

Jika kedua kata tersebut disatukan dalam istilah Ijarah Muntahiya 

Bittamlik, maka ia bermakna akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana 

salah satu pihak mendapatkan biaya ganti sewa dari pihak yang lain atas barang 

tertentu yang dibayarkan secara berangsur dalam jangka waktu tertentu, dimana 

kepemilikan barang akan berpindah kepada pihak yang menyewa ketika biaya telah 

sempurna ditunaikan dengan pembaruan akad.20 

Ijarah Muntahiya Bittamlik menurut Fahd al-Hasun adalah kepemilikan 

manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu disertai pemindahan kepemilikan 

 

20Khalid al-Hafi, Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk fī Dhou’i al-Fiqhi al-Islāmī (Riyāḍ: 

Jāmi’ah Mālik Su’ūd:, 1998) h. 60. 
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barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu.21 Sedangkan Habsi 

Ramli mendefinisikan Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai akad sewa menyewa 

antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek 

sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat 

tetentu sesuai dengan akad sewa.22 

Sedangkan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 

mendefinisikan Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai akad penyediaan dana dalam 

rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 

berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.23 

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah bentuk sewa yang diakhiri 

dengan pemindahan kepemilikan barang. IMBT bisa dianggap sebagai kombinasi 

antara kontrak sewa dan jual beli, di mana pada akhir periode sewa, penyewa 

memiliki opsi untuk membeli barang tersebut. Yang membedakan IMBT adalah 

bahwa pihak penyewa dapat menggunakan manfaat barang terlebih dahulu melalui 

akad sewa (ijarah) sebelum melakukan transaksi jual beli. Bank Syariah, termasuk 

Bank Muamalat Indonesia, menawarkan akad IMBT kepada nasabahnya. Akad 

tersebut telah mendapatkan legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa 

Dewan Syariah Nasional nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan landasan diatas, masalah mendasar yang diteliti  adalah 

“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Waad 

Pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Makassar” yang dapat diturunkan dalam beberapa rumusan masalah, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konsep Al-Waad pada Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 dan akad IMBT di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Makassar ? 

 

21 Al-Hasun, “Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik fi Al-Fiqh Al-Islam”. (Maktabah 

Misykat Al-Islamiyyah, 2005), h.14. 
22Hasbi Ramli, “Teori Dasar Akuntansi Syariah”, (t.cet; Renaisan: Jakarta, 2005), h. 65. 
23Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Pasal 19, ayat (1) huruf (f). 
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2. Bagaimana Kesesuaian Fatwa MUI tentang Al-Waad dalam Fatwa DSN-

MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012  dengan Akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar ? 

3. Bagaimana tantangan dan hambatan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 

85/DSN-MUI/XII/2012  tentang Al-Waad dengan Akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Sebuah penelitian membutuhkan dukungan hipotetis dan referensi 

berbeda yang memiliki relevansi dalam penelitian. Sebelum peneliti melakukan 

penelitian, perlu diadakan kajian pustaka terhadap karya ilmiah yang memiliki 

relevansi terhadap pembahasan dalam penelitian ini.  

1. Penelitian berjudul “Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk fī Dhou’i al-Fiqhi 

al-Islāmī.” Tesis oleh Khālid bin ‘Abdullāh bin Barrāk al-Khāfī pada tahun 

1998 di Fakultas Tarbiyah Jurusan Studi Islam Universitas Malik Su’ud, 

Riyad.24 Tesis ini menguraikan tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam 

perspektif fikih islam dan menemukan bahwa IMBT memiliki beberapa 

format, dan setiap format dari IMBT ini memiliki konsekuensi hukum masing-

masing. Adapun penelitian saat ini lebih spesifik dan terfokus pada Fatwa 

DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012  tentang Al-Waad dan penerapannya 

pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Makassar. 

2. Penelitian berjudul “Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk fī al-Fiqhi al-

Islāmī”. Sebuah jurnal yang disusun oleh Fahd bin ‘Āli al-Hasūn pada tahun 

1426 H/2004 M.25 Hasilnya mengungkap keragaman bentuk dan format dari 

IMBT sendiri, dimana hal tersebut berimplikasi pada beragam hukum yang 

ditetapkan dari masing-masing bentuk IMBT tersebut. Sementara itu, peneliti 

 

24Al-Husain Abdul Gani Abu al-Hasan Ahmad, “Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik”, 

Disertasi (Kairo: Madda Fiqhi al-Mu’amalah Kulliyah Dar al-‘Ulum Jami’ah al-Qahirah, 1421 H). 

25Fahd bin ‘Āli al-Hasūn. Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk fī al-Fiqhi al-Islāmī. 

Maktabah Misykāt al-Islāmiyyah, 2004 
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sekarang fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012  tentang 

Al-Waad dan penerapannya pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 

3. Penelitian berjudul: “Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi 

Perjanjian Sewa Beli”. Sebuah jurnal oleh Firdaus Muhammad Arwan pada 

Tahun 2019 di Jayapura.26 Penelitian ini berkesimpulan bahwa regulasi IMBT 

maupun implementasinya, secara umum telah sejalan  dengan maqasid  asy-

syari’ah,  namun  masih  terdapat  subtansi hukum  maupun  praktiknya  yang  

dipandang  tidak  sejalan  dengan prinsip-prinsip  syariah. Peneliti terdahulu 

berfokus pada hukum IMBT secara spesifik dalam kacamata maqasid asy-

syari’ah, sedangkan peneliti sekarang fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 

85/DSN-MUI/XII/2012  tentang Al-Waad dan penerapannya pada Akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 

4. Penelitian dengan judul: “Aplikasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank 

Syariah.” Sebuah skripsi yang disusun oleh Fien Safta Rani di Bengkulu pada 

Tahun 2021.27 Ditemukan bahwasanya akad Ijarah Muntahiya Bittamlik yang 

diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 terdapat ketentuan 

yaitu yang pertama pihak yang melakukan al-Ijarah bi al-Tamlik harus 

melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, 

baik dengan jual beli atau pemberian, hanya  dapat dilakukan setelah masa 

Ijarah selesai. Selain itu berlaku juga ketentuan yang pertama jika salah satu 

pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara 

kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Adapun 

peneliti sekarang fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012  

tentang Al-Waad dan penerapannya pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

(IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 

 

26 Firdaus Muhammad Arwan. “Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi 

Perjanjian Sewa Beli”. Millah: Jurnal Studi Agama 19, 1 (2019), h. 23-50. 

27 Fien Safta Rani, “Aplikasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank Syariah”, Skripsi 

(Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021). 
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5. Penelitian berjudul “Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

(IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata” oleh Dzakkiyah Rusydatul Umam, Rachmi Sulistyarini, dan Siti 

Hamidah pada tahun 2013.28 Secara umum penelitian ini memberikan rincian 

setiap detil akad IMBT dari dua perspektif yaitu hukum Islam dan Kitab 

Undang-undang hukum perdata, sedangkan peneliti sekarang fokus pada Fatwa 

DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012  tentang Al-Waad dan penerapannya 

pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Makassar. 

6. Jurnal ilmiah dengan topik “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” oleh Nasrulloh Ali 

Munif yang terbit di Jurnal An-Nisbah pada tahun 2017. 29  Penelitian ini 

menguraikan IMBT dalam kacamata hukum Islam (dalam hal ini Fatwa DSN 

Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 dan berdasarkan pandangan ulama klasik dan 

kontemporer dari empat mazhab yang masyhur) dikomparasikan dengan 

pandangan hukum positif di Indonesia. Adapun penelitian kali ini lebih spesifik 

pada Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012  tentang Al-Waad dan 

penerapannya pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 

7. Penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Waad Dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Tentang ‘Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit Tamlîk Dan Hukum 

Perdata Indonesia” Sebuah skripsi yang disusun oleh Almashir di Banda Aceh 

pada Tahun 2020. 30   Dalam penelitian tersebut disebutkan ada perbedaan 

mengenai al-waad dalam fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 yang 

menyebutkan bahwa al-waad itu tidak mengikat, sedangkan fatwa DSN-MUI 

 

28 Dzakiyyah Rusydatul Umam dkk. “Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

(Imbt) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Kumpulan 

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1 (2014). 
29  Nasrulloh Ali Munif. “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Jurnal An-Nisbah, 1 (2017). 
30  Almashir, “Tinjauan Hukum Wa’d Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang 

‘Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit Tamlîk Dan Hukum Perdata Indonesia”, Skripsi (Banda Aceh: 

Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). 
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No: 85/DSN-MUIIXII/2012 mengatakan bahwa al-waad itu mengikat. 

Sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 tentang Al-Waad dan penerapannya pada Akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 

8. Penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul “Konsep Wa’ad 

Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia” oleh Panji Adam Agus Putra pada Tahun 2018 dan diterbitkan oleh 

Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah di Bandung. 31 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwasanya dalam konteks fatwa DSN-

MUI, terdapat sejumlah fatwa yang berkaitan dengan implementasi konsep 

wa‟ad, yaitu (1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murâbahah; (2) fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang 

IMBT; (3) fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang MMQ; (4) 

fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN-MUI/V/2007 tentang PRKS; (5) fatwa 

DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-

Sharf), sedangkan peneliti sekarang fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012  tentang Al-Waad dan penerapannya pada Akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Untuk menganalisis dan membedah Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 tentang Al-Waad dan penerapannya pada Akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 

b. Untuk memverifikasi kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 tentang Al-Waad pada penerapan Akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 

 

31Panji Adam Agus Putra. “Konsep Wa’ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2, 

2 (2018), h. 222-237. 
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c. Untuk menganalisis tantangan dan hambatan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 

85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Al-Waad pada penerapan Akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan 

bahan dalam penerapan ilmu penulis yang berkaitan dengan akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik, dan bagaimana penerapannya dalam lingkup Bank Muamalat Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis 

Dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan 

hukum Islam dalam membahas akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, serta membuka 

cakrawala berpikir mengenai konsep kerja Bank Muamalat Indonesia dalam 

menjalankan IMBT itu sendiri.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa hukum memiliki beberapa 

makna, yaitu32 : 

1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan 

oleh penguasa atau pemerintah; 

2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan 

hidup masyarakat; 

3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) 

yang tertentu; 

4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); 

vonis. 

Sejatinya, hukum merupakan diantara frasa yang diserap dari bahasa Arab. 

Hal ini disebabkan karena kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang 

berasal dari bahasa Arab cukup banyak, dimana jumlahnya diperkirakan pada angka 

2.000 - 3.000 kata. Namun frekuensinya lumayan besar. Secara persentase, jumlah 

ini berada di angka 40%-60% dari total kosakata dalam bahasa Indonesia. Sebagian 

kata-kata Arab ini masih utuh dalam arti yang sesuai antara lafal dan maknanya, 

ada sebagian lagi berubah, dan banyak juga yang hasil bias informasi atau 

cocoklogi.33  

Adapun dalam bahasa Arab, hukum atau al-hukmu merupakan masdar dari 

kata  َححكْم ا- يََْكحمح -حَكَم  yang secara bahasa memiliki beragam makna. Ibnu Faris 

menjelaskan makna hukum, dimana akar katanya ialah kata kerja hakama yang 

 

32https://www.kbbi.web.id/hukum (diakses 03 November 2022). 
33 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kata_serapan_dari_bahasa_Arab_dalam_bahasa_Indonesia 

(diakses 10 November 2022) 
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bermakna mencegah/melarang, yaitu mencegah dari kezaliman.34 Secara istilah, 

hukum bermakna: 

 35أمرٍ لِأَمرٍ أو نفيه عنه إثباتَ 

Artinya: 
Menetapkan sebuah perkara untuk perkara yang lain, atau menafikan  sebuah 

perkara dari perkara itu. 

Definisi di atas merupakan arti hukum secara umum karena hukum secara 

penelitian itu dapat terbagi menjadi tiga:36 

a. Ḥukmu ‘Aqly; yaitu apa-apa diketahui oleh akal di dalamnya 

memutuskan sebuah perkara untuk perkara yang lain, atau menafikan 

sebuah perkara dari perkara itu. Seperti: keseluruhan lebih besar dari 

sebagian, dan sebagian tidak lebih besar dari keseluruhan. 

b. Ḥukmu ‘Ādy; yaitu sebuah hukum yang diketahui dengan adat 

kebiasaan. Seperti: Air minum mengenyangkan dahaga.  

c. Ḥukmu Syar’i; dan inilah yang dimaksud dari pembahasan hukum di sini 

yang didifinisikan oleh para ulama dengan: 

37ه إنه مكلف بخطاب الله تعالى المتعلق بالمكلف، من حيث 
 

Artinya: 

Ucapan/perintah dari Allah yang berkaitan dengan mukallaf dari sisi orang 

yang dibebani hukum tersebut. 

 

34Ibn Fāris, Mu’jam Maqāyῑs al-Lugah, Juz 2 (Dimasyq: Maktabah Dār al-Fikr, 1979 M), 

h. 91. 
35Muḥammad bin Ḥusaīn bin Ḥasan al-Jaīzāny, “Ma’ālim Usūl al-Fiqh ‘Inda Ahlu al- 

Sunnah wa al-Jamā’ah”, (Cet. VII; Dammām: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1429 H), 

h. 286. 
36Muḥammad bin Ḥusaīn bin Ḥasan al-Jaīzāny, “Ma’ālim Usūl al-Fiqh ‘Inda Ahlu al- 

Sunnah wa al-Jamā’ah”, h. 286. 

 
37Muḥammad bin Ḥusaīn bin Ḥasan al-Jaīzāny, “Ma’ālim Usūl al-Fiqh ‘Inda Ahlu al- 

Sunnah wa al-Jamā’ah”, h. 286. 
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Ahmad Mukhtar Hamid dalam Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

Mu’āsirah menyebutkan bahwa setidaknya ada tujuh makna hukum dalam bahasa 

Arab, yaitu:38 

1) Hukum dapat bermakna keputusan, seperti yang diungkapkan dalam 

kalimat   ِححكْمَهَاالْمَ أَصْدَرَت حْكَمَةح   (Pengadilan telah mengeluarkan 

putusannya). 

2) Hukum juga dapat diartikan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, 

sebagaimana dalam ungkapan  َ مَ كْ دَ الح يْ الِ قَ مَ   نٌ لَا لىَّ فح وَ ت   )Fulan mengambil alih 

kendali kekuasaan). 

3) Hukum juga dimaknai sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang spesifik, 

sebagaimana dalam ungkapan  لُِّ وْ مح الشُّ   /يُّ اطِ رَ قْ يْح الدِ   مح كْ الح   )pemerintahan yang 

demokratis/inklusif(. 

4) Hukum juga dapat bermakna pernyataan resmi oleh pengadilan atau badan 

peradilan mana pun tentang putusan dan motif di mana keputusan itu 

diberikan, seperti dalam ungkapan  َمِ رَ وْ صح   يَّ دَ ل مِ كْ الح   نَ ةٌ    (Saya memiliki 

salinan putusan). 

5) Hukum juga bermakna pengetahuan, yurisprudensi, dan kebijaksanaan, 

sebagaimana firman Allah dalam QS. Maryam/ 19:12. 

نهَهح  ةٍۖ يهَيَحۡيََه خحذِ ٱلۡكِتهَبَ بقِحوَّ      صَبِيًّا ٱلۡحكۡمَ  وَءَاتَ ي ۡ

Terjemahnya: 

Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan 

kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak.39 

 

 

38Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’āsirah, Juz 1 (Cet 

I; Riyadh: Dar ‘Ālam al-Kutub, 2008 M), h. 91. 
39Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 579. 



21 

 

6) Hukum dapat bermakna qadā atau ketetapan, sebagaimana firman Allah 

dalam QS. al-Insan/ 76:24. 

هحمۡ ءَاثم ا أوَۡ كَفحور  
   افٱَصۡبرۡ لِحكۡمِ ربَِّكَ وَلَا تحطِعۡ مِن ۡ

Terjemahnya: 

Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan 

janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar 

mereka.40 

  Para ahli mendeskripsikan hukum dengan pengertian yang beragam. 

Diantara pengertian yang dikemukakan para ahli ialah:41 

1) Menurut Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan 

tersusun baik yang mengikat masyarakat. 

2) Aristoteles berpendapat bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan 

yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. 

3) E.M. Meyers mengemukakan bahwa hukum adalah semua peraturan yang 

mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia 

dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan 

tugasnya. 

4) Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat yang 

dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan 

kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang 

kemerdekaan. 

5) M.H. Tirtaamidjata menjelaskan bahwa hukum adalah semua aturan 

(norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam 

pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar 

aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya 

orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. 

 

40Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 579. 
41Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 3-4. 
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6) J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mengungkapkan bahwa 

hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah 

laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi 

yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat 

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hukum dapat didefinisikan sebagai 

himpunan aturan baik tersurat (tertulis) maupun tersirat yang ditetapkan oleh 

sekelompok masyarakat dan diterapkan untuk mengatur seluruh dimensi kehidupan 

bermasyarakat guna mencapai kemaslahatan bersama. Hukum ini dalam 

pengaplikasiannya kemudian terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya hukum 

pidana yang mencakup aturan terhadap tindak kejahatan dan semisalnya, hukum 

perdata dan hukum tata negara. 

2. Pengertian Islam.  

Islam secara etimologi merupakan kata dasar (masdar) yang diturunkan dari 

kata kerja   َإِسْلَام ا  –يحسْلِمح    –أَسْلَم . Kata    َأَسْلَم secara bahasa memiliki beberapa makna, 

tergantung konteksnya. Makna-makna yang dimaksud yaitu:42 

الشَّخصح  (1  bisa bermakna masuk ke agama Islam dan menjadi seorang أسلم 

muslim. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Ali Imran/ 3:20. 

  
ۖ
 فإَِنۡ أَسۡلَمحواْ فَ قَدِ ٱهۡتَدَواْ

Terjemahnya: 

Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk.43 

 

Makna kedua ialah memurnikan agama hanya kepada Allah, tunduk dan 

patuh kepada-Nya. Makna ini dipahami dari firman Allah dalam QS. Ali Imran/ 

3:2. 

لَمِيَن     وَأحمِرۡتح أَنۡ أحسۡلِمَ لرَِبِّ ٱلۡعهَ

 

42Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’āsirah, Juz 1, h. 1099. 
43Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 52. 
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Terjemahnya : 

Dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.44 

ن  لَا فح   مَ لَ سْ أَ  (2  bermakna seseorang menelantarkan fulan dan meninggalkan fulan 

serta tidak menolongnya (dari musuhnya). 

إِ الشَّيْ   مَ لَ سْ أَ  (3 هِ يْ لَ ءَ   bermakna seseorang menyerahkan sesuatu kepadanya, atau 

memberikannya sesuatu. 

مَ الرُّوْ   لَمَ أسْ  (4 اتَ حَ:   maknanya jasad yang telah mati/ berpisah dari ruhnya. 

Dalam bahasa lain berarti wafat atau meninggal dunia. 

هح لَ   ادَهح يَ قِ   مَ لَ سْ أَ   /هِ يْ لَ إِ   ادَهح يَ قِ   مَ لَ أَسْ  (5  menyerahkan kepemimpinan kepadanya, 

maksudnya dia melimpahkan urusannya kepada selainnya. Hal ini 

diisyaratkan dalam firman Allah di QS. al-Baqarah/ 2:112. 

ۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهحۥ للَِّّ 
سِ بَ لَىه ۡ زَنحونَ  هحمۡ  وَلَا  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  وَلَا  ربَهِِّۦ عِندَ  أَجۡرحهح ۥ فَ لَهحۥٓ  نٌ وَهحوَ مُح     يََۡ

Terjemahnya: 

(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, 

sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan 

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 

hati.45 

Adapun kata Islam secara terminologi setidaknya memiliki dua makna : 

1) Agama samawi yang dengannya Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Hal 

tersebut difahami dari firman Allah dalam QS. al-Maidah/ 5:3. 

سۡلهَمَ دِي ْ    ان  ٱلۡيَ وۡمَ أَكۡمَلۡتح لَكحمۡ دِينَكحمۡ وَأتَۡۡمَۡتح عَلَيۡكحمۡ نعِۡمَتِي وَرَضِيتح لَكحمح ٱلۡإِ

Terjemahnya: 

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu.46 

 

44Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 474. 
45Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 17. 
46Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 
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2) Syariat yang dengannya diutus seluruh rasul yang ada, dimana pondasi 

utamanya ialah mengesakan Allah (tauhid). Hal ini dapat dicermati pada 

firman Allah dalam QS. Ali Imran/ 3:52. 

 َۗ
سۡلهَمح  إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَِّّ ٱلۡإِ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.47  

 

  Berdasarkan uraian di atas, maka dipahami bahwa Islam tidak hanya 

bermakna agama samawi, namun islam juga mencakup makna syariat yang 

dijalankan oleh pemeluk agama islam itu sendiri. 

3. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem atau kaidah-kaidah yang 

bersumber dari wahyu ilahi (Al-Qur’an) dan sunah Rasulullah saw. yang 

menjabarkan tentang tingkah laku mukalaf (orang yang telah dibebani kewajiban 

syariat) dimana sistem tersebut telah mendapatkan legitimasi paten dan mengikat 

seluruh pemeluknya (agama Islam).48 Hal ini merujuk pada seluruh perbuatan yang 

telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah saw. untuk dilaksanakan oleh 

seluruh umatnya secara totalitas. 

Mahmud Syaltout mengatakan bahwa hukum Islam adalah peraturan yang 

diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya didalam 

perhubungan dengan Allah dengan sesama Muslim dengan saudaranya sesama 

manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan 

kehidupan. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa hukum Islam adalah seperangkat 

wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tindakan manusia mukalaf yang diakui dan 

diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam. Adapun menurut 

Muhammad Ali al-Thantawi, hukum Islam mencakup seluruh ajaran Islam yang 

meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah.49 

 

47Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 52. 
48 Eva Iryani. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas 

Batanghari Jambi. 17,1 (2017), h.24. 
49 https://www.mingseli.id/2020/06/pengertian-hukum-islam-menurut-para-ahli.html (diakses 11 

November 2022). 
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Dewasa ini, perkembangan ilmu fikih dan usul fikih yang semakin pesat, 

mendorong para ulama usul fikih kontemporer dalam menetapkan definisi hukum 

Islam secara terminologi. Diantara definisi yang mengemuka dikemukakan oleh Al-

Baidawi. Beliau mendefinisikan hukum islam sebagai : 

تَ عَاف بِافَْ عَالِ الْمحكَلَفِيْنَ بِالِإفْتِضَاءِأواِلتَّخِيمْ اوَاِلْوَضْعِ  
َ
 خِطاَبح للَِّّ الم

Artinya: 

Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa 

tuntutan, pilihan, maupun bersifat wad’i.  

 

Abu Zahra mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut : 

تَ عَاف بِافَْ عَالِ الْمحكَلَفِيْنَ طلََبَا
َ
 وَضْعَا  اوَْ  أوْتََْيرا خِطاَبح للَِّّ الم

Artinya:  

Khitab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf 

yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah 

terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan 

larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau 

menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu 

hukum.50 

 

Hukum Islam memiliki sumber yang terbagi menjadi dua bagian :  

1) Sumber primer/ muttafaq ‘alaihi yaitu Al-Qu’ran, Sunah, Ijmak dan Kias. 

Keempat sumber tersebut disepakati oleh para ulama akan keabsahannya 

dijadikan sebagai dalil rujukan (al istidlāl bihi). 

2) Sumber sekunder/ mukhtalaf fīh diantaranya: istishab, istiḥsān, syar’un 

man qablanā, ‘urf, saddun li az-zarā’i’, qaul saḥabah, ‘amalu ahlil madīnah 

dan al-maslaḥah al-mursalah (Istislaḥ). Sebagian ulama menjadikan 

diantara dalil-dalil tersebut sebagai landasan dan rujukan (al-ihtijāj bih), dan 

sebagian lainnya menolak untuk menjadikannya rujukan.  

Ada beberapa karakteristik dan Tujuan Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf 

dalam kitabnya al-Siyasah al-Syar’iyyah menyebutkan 5 karakteristik utama yang 

terkandung dalam hukum Islam, yaitu : 

 

50 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Jakarta; Pustaka Firdaus , 1994), h. 26.  
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1) Sempurna 

Kesempurnaan dalam hukum Islam dilihat dari syariat Islam yang 

diturunkan dalam bentuk umum dan permasalahannya yang bersifat global. 

Penetapan Al-Qur’an mengenai hukum dalam bentuk global dan sederhana 

dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama dalam berijtihad 

sesuai tuntutan dan kebutuhan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Inilah yang 

disiratkan dalam firman Allah pada Q.S. al-Nisa/ 4:83..  

نَ ٱلْأَمْنِ أوَِ ٱلْخوَْفِ أذََاعحوا۟ بهِِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهح إِلَى ٱلرَّسحولِ وَإِلَىهٓ أحو۟لِى   ٱلْأَمْرِ مِن ْهحمْ لَعَلِمَهح  وَإِذَا جَاءَٓهحمْ أمَْرًٌۭ مِّ
 51عْتحمح ٱلشَّيْطَ هنَ إِلاَّ قلَِيلا ًۭ ٱلَّذِينَ يَسْتَ نۢبِطحونهَحۥ مِن ْهحمْ َۗ وَلَوْلَا فَضْلح ٱللَِّّ عَلَيْكحمْ وَرَحْْتَحهحۥ لٱَت َّب َ 

Terjemahnya: 

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 

ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya 

kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang 

ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka 

(Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah 

kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil 

saja (di antaramu). 

 

Adapun mengenai hukum-hukum yang lebih terperinci, hukum Islam 

hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan dasar secara umum. Penjelasan 

dan perinciannya diserahkan pada ijtihad para ulama fikih (mujtahid). Oleh karena 

itu, dengan menetapkan patokan dasar umum tersebut, maka hukum Islam dapat 

benar-benar menjadi petunjuk yang universal dan dinamis yang bisa diterima pada 

semua tempat dan waktu. Dengan sifat seperti itu, hukum Islam berguna dan berlaku 

untuk sepanjang zaman. 

2) Universal 

Makna syariat Islam bersifat universal yaitu syariat ini meliputi seluruh alam 

jagat raya tanpa ada batas, tidak dibatasi oleh wilayah dan kawasan tertentu, tidak 

pula oleh zaman tertentu (sejak diutusnya Rasulullah sebagai rasul terakhir hinga 

akhir zaman. Hukum Islam berlaku bagi orang Arab dan non-Arab, kulit putih dan 

kulit hitam. Universalitas Islam ini sepadan dengan Sang pemilik hukum dan 

pengatur alam semesta, yaitu Allah swt. yang kekuasaannya tidak terbatas. Hal ini 

 

51Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, h. 116. 
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juga sejalan dengan misi diutusnya Rasul terakhir, sebagaimana firman Allah dalam 

QS. al-Anbiya/21: 107. 

لَمِينَ   ة  وَمَآ أرَۡسَلۡنهَكَ إِلاَّ رَحَْۡ     للِّۡعهَ
 

Terjemahnya: 

Dan tidaklah Kami mengutus kamu (wahai Muhammad), melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.52 

 

Hal ini juga disiratkan dalam firman Allah pada QS. Saba/34: 28. 

 

   يَ عۡلَمحونَ  لَا  ٱلنَّاسِ  أَكۡثَ رَ  وَلهَكِنَّ  وَنَذِير ا بَشِير ا للِّنَّاسِ  ة  وَمَآ أرَۡسَلۡنهَكَ إِلاَّ كَافَّٓ 
Terjemahnya: 

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 

seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 

peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.53 

 

3) Bersifat elastis dan dinamis 

Syariat Islam bersifat elastis dan dinamis, yakni meliputi segala bidang dan 

lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan kehidupan jasmani dan 

rohani. Hubungan interaksi antara makhluk dengan Sang Pencipta, maupun 

makhluk dengan makluk lainnya. Syariat Islam tidaklah statis, kaku, dan memaksa, 

tetapi memberikan kaidah dan patokan dasar yang umum dan global. Perincian dan 

penjelasan diserahkan pada kemauan dan kekuatan ijtihad para ulama. Tentunya di 

sini diharapkan kepada umat Islam untuk tumbuh dan berkembangnya proses 

ijtihad. Proses ijtihad ini mengindikasikan bahwa hukum Islam elastis dan dinamis 

serta berlaku dan diterima oleh semua situasi dan kondisi. 

4) Bersifat ta’abbudi dan ta’aqquli 

Syariat Islam dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu (a) bentuk ibadah 

yang fungsi utamanya mendekatkan manusia kepada Allah, (b) bentuk muamalah 

yang di dalamnya terkandung sifat ta’aqquli, yakni bersifat duniawi yang maknanya 

dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Manusia dapat melakukannya dengan 

bantuar nalar dan pemikirannya.  

 

52Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 331. 
53Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 431. 
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5) Bersifat sistematis 

Syari'at Islam bersifat sistematis bermakna syariat ini mencerminkan 

sejumlah doktrinnya bertalian antara satu dengan lainnya secara logis. 

Sementara Abdul Ghofur mengemukakan karakteristik hukum Islam 

sebagai berikut:54 

1) Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam sehingga hukum Islam 

bersumber dari agama Islam, dan tidak mungkin bertentangan dengan 

agama Islam. Adapun pertentangan yang terkadang ditemukan oleh para 

ulama, maka kemungkinan salah satu dari kedua dalil yang bertentangan 

tersebut ialah dalil yang daif, atau salah satunya lebih kuat dari yang lain, 

atau kesalahan istidlal dari para ulama mujtahid. 

2) Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari tiga kerangka dasar Islam 

yang disebut dengan syariat. Oleh karenanya, hukum Islam tidak dapat 

terlepas dari aqidah dan akhlak yang merupakan trilogi syariat yang 

disebutkan oleh para ulama. 

3) Hukum Islam bersifat universal, tidak lekang oleh zaman dan tidak lapuk 

oleh waktu. Hal ini dikarenakan hukum Islam terdiri dari dua aspek. 

Pertama, syari'ah sebagai ketentuan yang final, stagnan dan pasti. Kedua, 

fikih sebagai ketentuan yang dapat diperbaharui, dinamis dan zhanni yang 

menjadi antisipator atas perkembangan zaman. Kedua aspek tersebut 

khususnya aspek kedua merupakan ranah para mujtahidin dalam 

merumuskan dan menelurkan hukum-hukum dan problematika yang 

bersifat kekinian di tengah-tengah masyarakat. 

4) Hukum Islam ditemukan dan digali dengan menggunakan metode usul fikih. 

Inilah perangkat yang dimiliki oleh para ulama untuk menghasilkan produk 

hukum untuk menjawab permasalahan di tengah umat. 

5) Hukum Islam mengatur manusia sebagai individu sekaligus mengatur 

manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dalam aspek individu kebanyakan 

 

54Abdul Ghofur Anshori dan Yulkanain Harahab, Hukum Islam dan Perkembangannya di 

Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 36-37. 
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dibahas dalam fikih ibadah, dan pada aspek bermasyarakat, hukum-hukum 

seputar muamalat dan ahwal syakhsiyah. 

6) Hukum Islam diterima dan dilaksanakan oleh setiap muslim berdasarkan 

pada kerelaan pada dirinya untuk menjalankannya atau dapat dikatakan 

bahwa berlakunya hukum Islam pada muslim adalah berbanding lurus 

dengan kondisi keimanan umat. 

7) Hukum Islam eksistensinya adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia. 

Hukum Islam menghormati manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga serta 

memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. 

8) Hukum Islam berlaku dengan mendasarkan pada tingkatan kemaslahatan. 

Yakni untuk menjamin terpenuhinya kemaslahatan daruriyat, mewujudkan 

kemaslahatan hajiyat dan terlaksananya kemaslahatan tahsiniyat. 

9) Hukum Islam selalu mendahulukan kewajiban daripada hak dan 

mendahulukan amal daripada pahala. 

10) Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wad’i. Hukum 

talkifi terdiri dari lima kaidah yang dikenal dengan al-ahkam al-khamsah, 

yakni wajib/fardhu, sunah, haram, makruh dan mubah. Sedangkan hukum 

wad'i terdiri dari sebab, syarat dan halangan (mani') untuk terwujudnya atau 

terlaksananya suatu hukum. 

4. Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis, yang 

kemudian dikembangkan menjadi seperangkat produk pemikiran hukum. Produk 

pemikiran hukum tersebut menelurkan materi-materi hukum berdasarkan 

kebutuhan masyarakat. Kemudian dibentuk dan diformulasikan dalam sebuah 

konsep untuk dijalankan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum. 

Dalam teori hukum Islam biasa disebut Islamic legal theory, mengenal 

berbagai sumber tetapi sumber utamanya adalah al-Qur’an dan hadis sebagai 

sumber primer. Sedangkan sumber yang lain merupakan sumber sekunder yang 

berasal dari ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus biasa disebut 

ijma’. Konsensus ini merupakan suatu pencapaian kesepakatan yang telah dianggap 
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mewakili kepastian hukum dan atau untuk mewakili mayoritas komunitas 

masyarakat Islam. 

1) Fikih 

Sejarah sosial hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari 

sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses lahirnya 

dan berkembangnya hukum Islam.4 Adanya sejarah sosial hukum Islam sebagai 

sebuah ilmu, maka dapat memberi suatu arah dan tujuan sehingga dapat melahirkan 

produk-produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, seperti fikih. Fikih sangat erat 

hubungannya dengan hukum Islam, sehingga terkadang fikih disamakan dengan 

hukum Islam. 

Kata fikih/fiqhu ( فقه) dalam Kamus Al-Munawwir, fiqhu (فقه) bermakna 

mengerti, memahami55 dan secara sederhana menurut bahasa, fikih bermakna tahu 

dan paham. Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih (fiqh) bermakna al-

‘Ilm wa al-Fahm (ilmu dan pemahaman). Juga secara literal, fikih dapat bermakna 

pemahaman (al-fahm). Secara terminologi, para ulama mendefinisikan fikih 

sebagai: 

 العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية 
Artinya: 

Ilmu tentang hukum syara` tentang perbuatan manusia (amaliah) yang  

diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. 

Fikih merupakan ilmu dasar untuk memahami ajaran Islam termasuk 

hukum Islam yang dipahami dan diberlakukan di Indonesia. Dengan mengetahui 

fikih berarti mengurangi perdebatan tentang masalah khilafiah, artinya toleransi 

dalam khilafiah dijunjung tinggi. Selain itu ada beberapa manfaat mengetahui fikih 

atau hukum Islam: 

a) Mengetahui Tuntunan Agama: Fikih memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang tuntunan agama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, 

muamalah (hubungan ekonomi), hukum pidana, hukum keluarga, dan lainnya. 

 

55 
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Mengetahui fikih membantu umat Muslim memahami dan mengimplementasikan 

ajaran-ajaran Islam dengan benar sesuai dengan niat baik dan tujuan syariah. 

b) Pengaturan Perilaku: Fikih memberikan pedoman dan batasan yang 

jelas tentang perilaku yang diterima dalam Islam. Hal ini membantu individu 

menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

agama, termasuk etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial. 

c) Menghindari Kesalahan dan Dosa: Dengan mengetahui fikih, 

seseorang dapat menghindari kesalahan atau dosa yang mungkin dilakukan tanpa 

disadari. Pemahaman tentang hukum agama membantu individu membuat 

keputusan yang lebih bijaksana dan meminimalkan kemungkinan melakukan 

tindakan yang melanggar hukum Islam. 

d) Perlindungan Hak-hak Individu: Fikih juga melibatkan aturan dan 

hukum yang melindungi hak-hak individu. Misalnya, dalam hukum keluarga, fikih 

memberikan panduan tentang perkawinan, perceraian, hak-hak perempuan, dan 

hak-hak anak. Ini memberikan struktur hukum yang adil dan kesetaraan dalam 

masyarakat Muslim. 

e) Berkontribusi dalam Keberlanjutan Masyarakat Muslim: 

Mengetahui fikih memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

kehidupan masyarakat Muslim, baik sebagai individu dalam menjalankan ibadah 

dan mematuhi hukum agama, maupun sebagai anggota masyarakat yang 

berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. 

Produk pemikiran fikih adalah hasil dari produk hukum yang pertama dari 

formulasi hukum Islam melalui kitab fikih. Kitab fikih pada awalnya hasil atau 

kumpulan dari ceramah yang kemudian dihimpun dalam satu buku atau beberapa 

buku. Isi dari kumpulan ceramah tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan 

manusia yang secara khusus bagi kehidupan umat Islam. Kitab fikih yang 

dimaksudkan adalah: Buku yang membahas berbagai persoalan hukum Islam 

seperti ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang, dan damai berdasarkan 
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hasil ijtihad ulama fikih dalam memahami al-Qur’an dan hadis yang dikaitkan 

dengan realitas yang ada dengan menggunakan berbagai metode ijtihad.56 

Periode penyusunan kitab-kitab fikih pada awalnya mengalami 

permasalahan dikarenakan persoalan yang berkembang di masyarakat belum 

banyak dipertanyakan sehingga tidak sistematis. Periode pembukuan kitab fikih 

mulai digagas pada awal abad ke-2 Hijriah yang disebut zaman klasik. Penyusunan 

kitab fikih terus berkembang, mulai dari zaman klasik sampai sekarang zaman 

modern. 

Jika kita meninjau secara seksama dari segi produk pemikiran fikih, maka 

isi kitab fikih paling tidak ada tiga macam yaitu: kitab fikih lengkap, kitab fikih 

tematis, dan kitab fikih berbentuk fatwa. Kitab fikih lengkap yaitu membahas 

seluruh persoalan fikih, mencakup masalah ibadah, muamalah, pernikahan, 

mawaris, wakaf, pidana, peradilan dengan perangkat-perangkatnya, politik, jihad 

dan hukum-hukum terkait dengannya mulai dari kondisi perang hingga situasi 

damai (gencatan senjata). 

Kitab fikih lengkap biasanya diproduk dan disusun dari mazhab tertentu, 

dan disusun dari berbagai mazhab dengan membandingkan pendapat-pendapat 

mazhab lain. Kitab yang klasi seperti “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid” 

oleh Imam Ibnu Rusyd al-Qurthubi, dan yang kontemporer semisalnya “Shahih 

Fiqhi as-Sunnah” oleh Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim dan. Ada pula kitab fikih 

yang disusun oleh ulama Indonesia semisal  “Fikih Islam Lengkap” yang ditulis 

oleh H. Moh. Rifa’i. 

Kitab fikih tematis yaitu kitab yang hanya membahas topik tertentu, 

seperti masalah pemerintahan, masalah peradilan, masalah perdata, dan masalah 

pidana. Pada zaman klasik belum banyak terbit kitab fikih tematis. Namun di zaman 

modern ini telah banyak diterbitkan karena ilmuwan telah banyak dan semakin 

meluas pembidangan ilmu. Kitab semisal “Fiqhu al-Zakat” oleh Yusuf Al-

Qardhawi dan kitab “Peradilan Agama di Indonesia” yang ditulis oleh Cik Hasan 

Bisri merupakan diantara contoh kitab fikih tematis. 

 

56Abdul Azis Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru 

van Houve, 2001), h. 345. 
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Kitab fikih berbentuk kumpulan fatwa yaitu kitab yang disusun 

berdasarkan hasil fatwa ulama atau sekelompok ulama tertentu. Misalnya buku 

“Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah” yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Setiap 

mazhab fikih mempunyai kitab fikih standar yang menjadi sumber rujukan, baik 

berupa kitab fikih lengkap, kitab fikih tematis, maupun kitab fikih berupa kumpulan 

fatwa. 

2) Fatwa 

Secara bahasa, fatwa merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Jika 

ditarik struktur kalimatnya, kata fatwa merupakan masdar dari kata kerja يفتي-أفتى  

yang bermakna: 

 57يفتي إفتاء، وهي تبيين الكم الشرعي أفتى وهي مصدر من 

Artinya: 

Kata ini (futya – yang merupakan jamak dari fatwa), merupakan masdar 

dari aftā-yuftī, yaitu penjelasan terhadap hukum syariat. 

Secara terminologi, fatwa adalah sebuah pendapat atau penilaian hukum 

yang diberikan oleh seorang ahli agama atau otoritas keagamaan yang memiliki 

pengetahuan dan wewenang dalam ilmu agama Islam. Fatwa merupakan hasil dari 

proses istinbath al-hukm (deduksi hukum) yang dilakukan oleh ulama berdasarkan 

interpretasi dan analisis mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-

Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum). 

Fatwa memberikan arahan, petunjuk, atau jawaban terhadap pertanyaan 

atau situasi konkret yang diajukan oleh individu atau komunitas Muslim. Fatwa 

dapat mencakup berbagai topik, termasuk ibadah, muamalah (hubungan ekonomi), 

hukum keluarga, etika sosial, dan isu-isu kontemporer dalam masyarakat. 

 

57Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad al-Bal’ī, Kasyful Muhaddarāt li Syarhi Akhṣarul 

Mukhtaṣarāt, Juz 2 (Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islamiyyah, 2002 M), h. 817. 
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Meskipun fatwa dapat dianggap sebagai panduan hukum Islam, 

penerimaan dan kewajiban untuk mengikutinya masih menjadi hak individu 

Muslim. Fatwa dapat diterima, diperdebatkan, atau dinilai kembali oleh umat 

Muslim, terutama dalam kerangka pluralitas dan perbedaan pendapat dalam tradisi 

hukum Islam. 

Penyampaian fatwa sering dilakukan oleh ulama, mufti, atau dewan fatwa 

yang diakui sebagai otoritas keagamaan dalam suatu negara atau komunitas Muslim 

tertentu. Fatwa juga dapat diterbitkan dalam bentuk teks tertulis atau diungkapkan 

melalui media elektronik sebagai respons terhadap permintaan atau isu tertentu 

dalam masyarakat Muslim. 

Kata fatwa dan turunannya atau pada maknanya setidaknya disebutkan 4 

kali dalam al-Quran, masing-masing 2 kali di ayat yang berbeda. Pertama Allah 

berfirman dalam Q.S. al-Nisa/ 4:127. 

لَىه عَلَيْكحمْ فِِ    للَّّح ٱ قحلِ   ۖلنِّسَاءِٓ ٱوَيَسْتَ فْتحونَكَ فِِ   لَا    لَّ هتِى ٱ  لنِّسَاءِٓ ٱفِِ يَ تَ همَى    لْكِتَ هبِ ٱي حفْتِيكحمْ فِيهِنَّ وَمَا ي حت ْ

نِ ٱمِنَ    لْمحسْتَضْعَفِينَ ٱت حؤْتحونََحنَّ مَا كحتِبَ لَهحنَّ وَتَ رْغَبحونَ أَن تنَكِححوهحنَّ وَ    ۚلْقِسْطِ ٱوَأَن تَ قحومحوا۟ للِْيَ تَ همَىه بِ   لْولِْدهَ

ا ۦكَانَ بهِِ   للََّّ ٱ وَمَا تَ فْعَلحوا۟ مِنْ خَيْرٍۢ فإَِنَّ   58  عَلِيم ًۭ

Terjemahnya: 

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan 

kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita 

yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan 

untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-

anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya 

kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang 

kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. 

 

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di dalam Taysir Karim al-Rahman ketika 

menafsirkan penggalan awal ayat tersebut, beliau berkata: 

 

58Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, h. 98. 
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ذلك المسئول عنه. فأخبر عن المؤمنين  الاستفتاء: طلب السائل من المسئول بيان الكم الشرعي في  
أنَم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذه الفتوى بنفسه 
فقال: }قحلِ اللَّّح ي حفْتِيكحمْ فِيهِنَّ{ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء، من القيام بحقوقهن 

 59 صاوترك ظلمهن عموما وخصو 

Artinya: 

Istifta : Permintaan dari penanya kepada yang ditanya berupa penjelasan 

hukum syariat terkait perkara yang ditanyakan. Allah menginformasikan 

terkait orang-orang beriman bahwasanya mereka meminta fatwa kepada 

Rasulullah saw. terkait hukum seputar wanita dan yang memilik korelasi 

dengan mereka. Maka Allah swt. yang secara langsung mengambil alih 

dan menjawab fatwa ini dengan firmannya: (Katakanlah bahwa Allah 

akan menfatwakan kepada kalian tentang mereka), maka amalkanlah 

semua yang difatwakan oleh Allah kepada kalian terkait seluruh 

persoalan-persoalan wanita, dengan melaksanakan hak-hak mereka, tidak 

menzalimi mereka baik secara umum maupun secara khusus. 

 

Yang kedua dalam firman Allah pada Q.S. al-Nisa/ 4:176 

أحخْتًٌۭ فَ لَهَا نِصْفح مَا تَ رَكَ ۚ   ۥٓ وَلَدًٌۭ وَلَهح    ۥهَلَكَ ليَْسَ لَهح   مْرحؤٌا۟ ٱ إِنِ   ۚلْكَلَ هلَةِ ٱي حفْتِيكحمْ فِِ    للَّّح ٱييَسْتَ فْتحونَكَ قحلِ  

اَ وَلَدًٌۭ ۚ فإَِن كَانَ تَا   مَِّا تَ رَكَ ۚ وَإِن كَان حوٓا۟ إِخْوَة ًۭ رّجَِالا ًۭ وَنِسَاءٓ ًۭ    لث ُّلحثاَنِ ٱفَ لَهحمَا    ثْ نَ تَيْنِ ٱوَهحوَ يرَثِ حهَآ إِن لََّّْ يَكحن لهَّ

ح  َۗلْأحنثَ يَيْنِ ٱفلَِلذَّكَرِ مِثْلح حَظِّ   60بِكحلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ  للَّّح ٱلَكحمْ أَن تَضِلُّوا۟ َۗ وَ  للَّّح ٱ ي حبَينِّ

 

Terjemahnya: 

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 

dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 

maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh 

harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika 

saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris 

itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian 

seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

 

59Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah al-Sa’di, Taisῑr Karῑm al-Rahmān fῑ Tafsῑr Kalām 

al-Mannān, (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000), h. 206. 
60Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, h. 106. 
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perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu 

tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

3) Yurisprudensi 

Dalam bahasa Latin Istilah Yurisprudensi, berasal dari kata 

“jurisprudentia” yang artinya yaitu pengetahuan ilmu hukum. Dalam bahasa 

Belanda yurisprudensi dikenal dengan istilah teknis peradilan yaitu dengan kata 

”jurisprudentie”. Selanjutnya istilah dalam bahasa Prancis dikenal atau dipahami 

sebagai “jurisprudence” yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan.61 

Dalam  salah  satu  penelitian  hukum  tentang  peningkatan  yurisprudensi  

sebagai  sumber  hukum  yang  dilakukan  oleh  Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(BPHN) tahun 1991/1992, telah dikumpulkan beberapa definisi yurisprudensi, yaitu 

antara lain:62 

a) Yurisprudensi  yaitu  peradilan  yang  tetap  atau  hukum  peradilan  (Purnadi 

Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto); 

b) Yurisprudensi  adalah  ajaran  hukum  yang  dibentuk  dan  dipertahankan  oleh  

pengadilan  (Kamus  Pockema  Andrea); 

c) Yurisprudensi  adalah  pengumpulan  yang  sistematis  dari  keputusan  MA  dan  

keputusan  Pengadilan  Tinggi  yang  diikuti  oleh  hakim  lain  dalam  memberi  

keputusan  dalam  soal  yang  sama  (Kamus  Pockema  Andrea) 

d) Yurisprudensi  diartikan  sebagai  ajaran  hukum  yang  dibentuk  dan  

dipertahankan  oleh  Peradilan  (Kamus  Koenen  endepols); 

e) Yurisprudensi diartikan sebagai pengumpulan yang sistematis dari putusan MA 

dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim 

dalam  memberikan  putusannya  dalam  soal  yang  serupa (Kamus  Van  Dale); 

f) Pendapat      R.  Subekti,  Yurisprudensi  adalah  putusan-putusan  hakim  atau  

pengadilan  yang  tetap  dan  dibenarkan  oleh  MA  sebagai  pengadilan  kasasi,  

atau  putusan-putusan  MA  sendiri  yang  tetap  (constant). 

 

61Adi Rizka Permana. “Peranan Yurisprudensi dalam Membangun Hukum di Indonesia”. 

Khazanah Multidisiplin 2, 2 (2021), h. 73. 
62Enrico Simanjuntak. “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Jurnal 

Konstitusi 16, 1 (2019), h. 88. 
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Hukum  yurisprudensial  (case-law)  mengacu  kepada  penciptaan  dan  

penyempurnaan  hukum  dalam  merumuskan  putusan  pengadilan.  Karena  

berorientasi  kasus-kasus  konkrit,  dimana  diantara  serangkaian  kasus  tersebut  

kemudian  disarikan  kaidah  hukum  yang  kemudian  menjadi  norma  yang  

diterapkan dan diikuti dalam berbagai kasus serupa, doktrin preseden atau stare 

decisis  menjadi  jantung  sistem  hukum  Inggris  (atau  sistem  common  law  pada 

umumya).  Doktrin  preseden  yang  mengikat  (the  doctraine  of  binding 

precedent), mengacu  kepada  fakta,  dalam  struktur  hierarkis  Peradilan  di  Inggris,  

putusan  pengadilan lebih tinggi mengikat pengadilan lebih rendah secara hierarkis. 

Secara umum,  ini  berarti  ketika  hakim  mengadili  kasus-kasus,  mereka  akan  

memeriksa  apakah  permasalahan  yang  sama  telah  diputus  oleh  pengadilan  

sebelumnya. Sehingga apabila  muncul  suatu  situasi  atau  serangkaian  fakta-fakta  

seperti  pernah  terjadi  sebelumnya,  maka  keputusan  akan  diberikan  oleh  

pengadilan  dapat  diharapkan  sama  dengan  keputusan  yang  dijatuhkan  pada  

waktu  itu. 

Dalam bahasa sederhananya, Yurisprudensi merupakan sekumpulan hasil 

keputusan hakim atau mahkamah di masa lampau yang dipegangi oleh setiap hakim 

dari zaman ke zaman, sehingga ketika mereka menghadapi situasi hukum yang 

serupa berdasarkan hasil pendalaman kasus, maka yurisprudensi bisa menjadi acuan 

dalam menetapkan hukum suatu perkara. Hal ini juga tersirat dalam firman Allah 

pada Q.S. Yusuf/ 12:76. 

لِكَ كِدْنَ ليِحوسحفَ ۖ مَا كَانَ ليَِأْخحذَ أَخَاهح   سْتَخْرَجَهَاٱفَ بَدَأَ بِأوَْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ وِعَاءِٓ أَخِيهِ ثُحَّ   مِن وِعَاءِٓ أَخِيهِ ۚ كَذهَ

 63   نَ رْفَعح دَرَجَ هتٍۢ مَّن نَّشَاءٓح َۗ وَفَ وْقَ كحلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمًٌۭ  ۚللَّّح ٱإِلآَّ أَن يَشَاءَٓ  لْمَلِكِ ٱفِِ دِينِ 

Terjemahnya: 

Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum 

(memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan 

piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk 

(mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya 

menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. Kami 

 

63Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, h. 244. 
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tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang 

yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui.) 

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau 

berkata: 

}مَا كَانَ ليَِأْخحذَ أَخَاهح في دِينِ الْمَلِكِ{ لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق، وإنما له عندهم، جزاء 
آخر، فلو ردت الكومة إلى دين الملك، لَّ يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده، ولكنه جعل الكم  

 64منهم، ليتم له ما أراد 
Artinya: 

(Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang 

raja) karena bukan bagian dari undang-undang sang raja untuk menahan 

pencuri, karena hukuman semacam itu berasal dari ijtihadnya (Nabi 

Yusuf), sebagai balasan lainnya, karena sekiranya ia mengembalikan 

hukum kepada aturan raja, maka tentulah Yusuf tidak mampu menahan 

saudaranya untuk tinggl bersamanya, namun ia menjadikan hukum itu 

berasal darinya agar dia dapat mengimplementasikan keinginannya. 

4) Undang-undang 

Definisi Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(selanjutnya disebut UU 12/2011) adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 

Sedangkan definisi Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU 

12/2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 

umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari 

sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-

undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik 

hukum.65 

 

64Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah al-Sa’di, Taisῑr Karῑm al-Rahmān fῑ Tafsῑr Kalām 

al-Mannān, (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000), h. 402. 
65 Winda Wijayanti. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam 

Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-

X/2012)”. Jurnal Konstitusi 10, 1 (2013), h. 183-184. 
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Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif 

(misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di 

antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamendemen (diubah) 

sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. 

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama 

pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang 

memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator 

(pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki 

kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan 

hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh 

hukum perundang-undangan. 

Undang-undang memiliki beragam fungsi yang sangat penting dalam 

suatu negara. Beberapa fungsi utama undang-undang antara lain: 

a) Membentuk Ketertiban dan Keadilan: Undang-undang memiliki peran 

penting dalam membentuk dan memelihara ketertiban dan keadilan di 

dalam suatu masyarakat. Undang-undang menetapkan aturan dan standar 

perilaku yang harus diikuti oleh seluruh warga negara. Dengan demikian, 

mereka berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di 

masyarakat. 

b) Menjamin Hak dan Kewajiban: Undang-undang menetapkan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban dasar setiap individu, baik dalam hubungan antara 

individu dengan pemerintah maupun antarindividu. Undang-undang 

melindungi hak-hak asasi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan 

beragama, hak atas properti, dan lain sebagainya, serta menetapkan 

kewajiban-kewajiban dasar seperti membayar pajak, mentaati hukum, dan 

lain sebagainya. 

c) Mengatur Kelembagaan dan Pemerintahan: Undang-undang merupakan 

instrumen yang mengatur struktur organisasi pemerintah, seperti 

pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Undang-undang juga menetapkan tugas dan wewenang lembaga-lembaga 
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pemerintah serta aturan-aturan terkait proses pengambilan keputusan di 

tingkat kelembagaan. 

d) Melindungi Masyarakat: Undang-undang hadir untuk melindungi dan 

mengayomi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan 

penyalahgunaan kekuasaan. Ini termasuk perlindungan terhadap tindak 

kriminal, penipuan, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan 

ancaman lainnya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 

e) Menjamin Keberlanjutan dan Pembangunan: Undang-undang juga 

berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi dan sosial yang 

berkelanjutan. Undang-undang mengatur tentang kepemilikan, perjanjian 

kontrak, kepailitan, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan 

lingkungan, dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya yang bertujuan 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

pembangunan yang seimbang. 

Undang-undang memiliki fungsi yang penting dalam suatu negara. Fungsi 

utamanya adalah membentuk ketertiban dan keadilan, menjamin hak dan 

kewajiban, mengatur kelembagaan dan pemerintahan, melindungi masyarakat, serta 

menjamin keberlanjutan dan pembangunan. Undang-undang berperan dalam 

menjaga keamanan, kesejahteraan, dan keadilan di masyarakat, serta sebagai 

landasan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang teratur, adil, dan 

berkepastian hukum. 

b. Teori Ijarah Muntahiya Bittamlik 

1. Pengertian Ijarah 

Kata Ijarah dalam bahasa Arab merupakan frasa yang ditransformasi dari 

kata dasar  َأَجَر , yang secara bahasa kata tersebut memiliki dua makna : (1) Paksaan 

untuk bekerja; (2) menyatukan/memperbaiki tulang yang retak/patah66  

 

66Ibn Fāris, Mu’jam Maqāyῑs al-Lugah, Juz 1 (Dimasyq: Maktabah Dār al-Fikr, 1979 M), 

h. 63. 
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  Secara istilah, Ijarah atau sewa-menyewa ialah akad yang memberi peluang 

bagi pihak penyewa untuk memanfaatkan dan menggunakan barang sewaan hingga 

masa yang ditentukan, dan dengan imbalan yang diketahui oleh pihak penyewa dan 

pemilik barang. 67  Abdullah bin Muhammad al-Tayyar mendefinisikan Ijarah 

sebagai kontrak tentang manfaat yang dibolehkan/mubah dari aset tertentu atau 

yang dijelaskan dalam jaminan untuk jangka waktu yang diketahui, atau pada 

pekerjaan yang diketahui dengan imbalan kompensasi yang diketahui. 68 

Singkatnya, ijarah merupakan istilah untuk akad pemberian kemanfaatan sebuah 

barang dengan imbalan tertentu. Jika manfaat yang diberikan mendapatkan 

kompensasi harga, maka itulah ijarah, sedangkan jika manfaat tersebut diberikan 

tanpa imbalan, maka itu disebut i’arah (pinjam-meminjam).69 

Ijarah adalah kontrak sewa atau penyewaan yang digunakan dalam sistem 

keuangan syariah. Dalam kontrak ijarah, pihak penyewa (muajir) membayar 

sejumlah uang atau barang kepada pemilik aset (mujir) untuk mendapatkan hak 

penggunaan aset tersebut selama periode waktu yang disepakati. Aset yang 

disewakan dapat berupa properti, kendaraan, peralatan, atau barang lainnya. 

Kontrak ijarah didasarkan pada prinsip berbagi risiko dan keadilan dalam 

pembagian keuntungan antara pihak penyewa dan pemilik aset. Pihak penyewa 

bertanggung jawab untuk menggunakan aset tersebut sesuai dengan tujuan dan 

aturan yang disepakati dalam kontrak, sementara pihak pemilik aset bertanggung 

jawab untuk mempertahankan kepemilikan dan penguasaan atas aset tersebut. 

Salah satu aspek penting dalam kontrak ijarah adalah bahwa tidak ada 

unsur riba (bunga) dalam pembayaran sewa. Besarannya harus ditetapkan dengan 

jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum kontrak ditandatangani. Selain 

itu, kontrak ijarah juga harus memenuhi syarat-syarat syariah lainnya, seperti tidak 

 

67Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’āsirah, Juz 1, h. 

65. 
68Abdullah bin Muhammad al-Tayyar, Al-Fiqhu al-Muyassar, Juz 6 (Riyadh: Madār al-

Watn li al-Nasyri, 2012 M), h. 176. 
69 Muhammad ‘Amim al-Ihsan, Al-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah, (Pakistan: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2003 M),  h.16. 
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melibatkan transaksi yang haram atau bertentangan dengan prinsip-prinsip 

keadilan. 

 Para ulama menyebutkan setidaknya ada tiga syarat sahnya sebuah ijarah, 

yaitu:70 

1) Komoditas yang disewakan jelas manfaatnya, seperti rumah untuk tempat 

tinggal, atau seorang pekerja untuk memperoleh jasanya. 

2) Biaya sewa yang diktetahui oleh kedua belah pihak sejak terjadinya akad. 

Seperti biaya sewa rumah berapa per tahun atau per bulan, atau buruh 

bangunan berapa bayaran harian atau pekanannya. 

3) Jelas akan kebolehan pemanfaatan dari si pemilik komoditas, maka tidak 

sah dimanfaatkan pada hal-hal yang haram. Olehnya tidak diperbolehkan 

menyewakan seseorang untuk menjadi biduan (penyanyi), atau rumah untuk 

dijadikan gereja, atau menyewakan tempat tertentu untuk penjualan 

minuman keras. 

  Ijarah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Terdapat banyak 

dalil-dalil yang menunjukkan akan pensyariatannya. Diantara dalil-dalil tersebut: 

1) Firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:233. 

ۡ أَن تَسۡتَرۡضِعحوٓاْ   َ وَٱعۡلَمحوٓاْ  وَإِنۡ أرََدتُُّّ تحم بٱِلۡمَعۡرحوفَِۗ وَٱت َّقحواْ ٱللَّّ أوَۡلهَدكَحمۡ فَلَا جحنَاحَ عَلَيۡكحمۡ إِذَا سَلَّمۡتحم مَّآ ءَاتَ ي ۡ

َ بِاَ تَ عۡمَلحونَ بَصِيرٌ   أَنَّ ٱللَّّ

Terjemahnya: 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan.71 

 

 

70 Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Salih bin Hamd bin  Muhammad bin 

Hamd bin Ibrahim al-Bassam, Taudih al-Ahkam min Bulug al-Maram, Juz 5 (Mekah: Maktabah al-

Asadi, 2003 M), h. 64. 
71Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 37. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kedua orangtua yang 

hendak menyusukan anaknya kepada orang lain. Dalam bahasa lain ayat ini 

mengisyaratkan akan kebolehan orangtua yang hendak mempekerjakan/menyewa 

orang lain untuk menyusukan anaknya dengan imbalan tertentu yang sesuai dengan 

kebiasaan masyarakat setempat. 

2) Firman Allah dalam QS. al-Talaq/65:6. 

نَكحم بِعَۡرحوفۖ ى ه أَ فإَِنۡ أرَۡضَعۡنَ لَكحمۡ فَ  تَِۡرحواْ بَ ي ۡ
ۡ
ۡضِعح لَهحۥٓ أحخۡرَىه   ت َ  وَإِن تحوهحنَّ أحجحورَهحنَّ وَأ ۡ فَسَترح  عَاسَرۡتُّح

Terjemahnya: 

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.72 

 

Ayat ini juga menjelaskan kasus yang serupa tentang penyusuan anak, 

namun ayat ini lebih spesifik mengenai hubungan suami istri yang telah bercerai 

sebelumnya dan bagaimana hak serta kewajiban yang mereka berdua harus 

tunaikan. 

3) Firman Allah dalam QS. al-Kahfi/18:77. 

اَ فَ وَجَدَا فِيهَا    ينَقَضَّ   أَن   يحريِدح   ر اجِدَافٱَنطلََقَا حَتىَّهٓ إِذَآ أتََ يَآ أهَۡلَ قَ رۡيةٍَ ٱسۡتَطۡعَمَآ أهَۡلَهَا فأَبََ وۡاْ أَن يحضَيِّفحوهُح

ۖۥ     أَجۡر ا عَلَيۡهِ  لتََّخَذۡتَ  شِئۡتَ  لَوۡ  قاَلَ  فأَقَاَمَهح

Terjemahnya: 

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk 

suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi 

penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya 

mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka 

Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya 

kamu mengambil upah untuk itu".73 
 

Ayat ini mengisahkan hikayat tentang Musa as. dan Khidir as., dimana Musa 

as. mempertanyakan perbuatan Khidir as. yang menegakkan sebuah dinding yang 

 

72Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 559. 
73Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 302. 
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hampir roboh namun tidak meminta upah atas pekerjaan tersebut. Ini menjelaskan 

bahwa ijarah bukan hanya pada kepemilikan manfaat atas benda mati saja, namun 

juga manfaat dari tenaga pekerja berupa manusia ataupun hewan. 

4) Firman Allah dalam QS. al-Qasas/28:26-27. 

بََتِ ٱسۡتَ  ۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَ أْ قاَلَتۡ إِحۡدَى ههحمَا يَهَٓ
ٓ أحريِدح أَنۡ أحنكِحَكَ    (26)جَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينح  أْ جِرۡهح قَالَ إِنِّ

جحرَنِ ثَمهَنَِِ حِجَجٍ 
ۡ
تَيۡنِ عَلَىهٓ أَن تََ نَتَيَّ ههَ أحريِدح أَنۡ أَشحقَّ  عِ   فَمِنۡ   عَشۡر ا   أتَۡۡمَۡتَ   فإَِنۡ   ۖۖ   إِحۡدَى ٱب ۡ  وَمَآ 

ۖ
ندِكَ

لِحِيَن     (27)عَلَيۡكَۚ سَتَجِدحنِٓ إِن شَاءَٓ ٱللَّّح مِنَ ٱلصَّه

Terjemahnya: 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat lagi dapat dipercaya". (26) Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya 

aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku 

ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka 

aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan 

mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".74 

 

Penjelasan ayat tersebut termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh 

Utbah bin Nadr, ia mengisahkan: 

بَ لَغَ قِصَّةَ محوسَى، قاَلَ: إِنَّ  إِذَا  محوسَى   كحنَّا عِنْدَ رَسحولِ اللَِّّ صَلَّى اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَرَأَ طسم، حَتىَّ 

 75صَلَّى اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَرَ نَ فْسَهح ثَماَنَِ سِنِيَن، أوَْ عَشْر ا، عَلَى عِفَّةِ فَ رْجِهِ، وَطعََامِ بَطْنِهِ 

Artinya: 

Kami suatu waktu membersamai Rasululah saw., beliau kemudian 

membaca surah al-Qasas, dan ketika sampai pada tema kisah Nabi Musa as, 

beliau bersabda: Sesungguhnya Nabi Musa as. mempekerjakan dirinya 

sebagai buruh selama delapan tahun atau sepuluh tahun untuk menjaga 

kehormatan dirinya dan untuk mendapatkan makanan (halal) bagi perutnya. 

 

 

74Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388 
75Muḥammad bin Yazid bin Mājah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2 (Mesir: Dār Ihyā’ al-Kutub 

al-‘Arabiyyah, 1431 H), h. 817. 
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5) Dalam hadis lain mengenai pensyariatan ijarah, sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Aisyah ra. dimana beliau mengisahkan tentang ayahnya, 

Abu Bakar ketika membersamai nabi saw. dalam perjalanan hijrah. Beliau 

menuturkan : 

خِريِّت ا، وَهحوَ عَلَى دِينِ هَادِيا   الدِّيلِ بَنِِ مِنْ  رَجحلا   وَاسْتَأْجَرَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّى اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأبَحو بَكْرٍ  

 76بْحَ ثَلَاثٍ كحفَّارِ ق حرَيْشٍ، فَدَفَ عَا إِليَْهِ راَحِلَتَ يْهِمَا، وَوَاعَدَاهح غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلَاثِ ليََالٍ بِراَحِلَتَ يْهِمَا صح 

 

Artinya: 

Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. pernah mempekerjakan seorang laki-laki 

dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli, sementara dia masih 

memeluk agama kaum kafir Quraisy, Beliau berdua menyerahkan hewan 

tunggangan mereka kepada dia dan berjanji dengan dia (bertemu) di Gua 

Tsaur setelah tiga malam dengan membawa kedua hewan tungganan mereka 

pada pagi hari ketiga. 

 

Dalam hadis ini, selain menunjukkan akan disyariatkannya ijarah, juga 

memberikan isyarat akan kebolehan seorang muslim menyewa seseorang yang 

memiliki keahlian dalam sebuah bidang untuk melakukan pekerjaan sekalipun dia 

orang kafir. Selain itu hadis ini mengindikasikan bagaimana seorang muslim juga 

harus berlaku adil dalam mempekerjakan seseorang, sekalipun dia kafir namun 

tetap harus diberikan upah secara wajar. Terkait dengan poin ini, Nabi saw. pernah 

bersabda dalam sebuah hadis qudsi, dimana Allah berfirman : 

غَدَرَ، وَرَجحلٌ بَاعَ ححرًّا فأََكَلَ ثَمنََهح، وَرَجحلٌ اسْتَأْجَرَ ثُحَّ  بِ  أعَْطَى  رَجحلٌ  ثَلَاثةٌَ أنََ خَصْمحهحمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ،  

 77أَجِير ا فاَسْتَ وْفَِ مِنْهح وَلََّْ ي حعْطِهِ أَجْرهَح 

Artinya: 

Tiga  orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa 

aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; 

seseorang yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seseorang 

yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan 

 

76 Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Juz 3, Cet. I (Miṣr: Dār T ̣̄auq al-

Najāh, 1422), h. 89. 
77 Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Juz 3, Cet. I (Miṣr: Dār T ̣̄auq al-

Najāh, 1422), h. 89. 
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seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu 

menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak membayar upahnya. 

 

Sabda nabi “dan seseorang yang memperkerjakan pekerja” menunjukkan 

secara jelas dan tegas akan pensyariatan ijarah, yang dalam hal ini menyewa jasa 

seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan dengan upah tertentu yang 

disepakati. Hadis ini sekaligus memberikan peringatan kepada mereka yang 

mempekerjakan pekerja dan menunggak upahnya, karena ketiga jenis manusia yang 

disebutkan akan menjadi musuh Allah di hari kiamat kelak. 

6) Selain dalil dari Al-Qur’an dan hadis, ijarah juga disyariatkan berdasarkan 

kesepakatan ulama di setiap zaman. Banyak ulama yang menukilkan ijmak 

tersebut, diantaranya : 

a) Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i (w. 204 H) mengatakan : 

ولا   -صلى الله عليه وسلم  -أصحاب رسول الله من واحد  غير بها  وعمل السنة  بها فمضت 

 يختلف أهل العلم ببلدن علمناه في إجارتها وعوام فقهاء الأمصار78

Artinya: 

 Dan ijarah telah berlaku dalam Sunah (hadis nabi) dan diamalkan oleh para 

sahabat Rasululah saw. dan tidak ada yang menyelisihinya dari para ulama 

di negeri kami, kami telah mempelajarinya (ijarah-pent) dan begitupula 

orang-orang awam dan para ahli fikih di negeri kami. 

 

b) Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu 

Qudamah al-Maqdisi al-Jama’ili al-Dimasyqi al-Salihi al-Hanbali (w.620 H) 

menyebutkan : 

الِإجَارةَِ، إلاَّ ما يَحْكَى عن عبدِ الرحْن بن الَأصَمِّ  وأجْمَعَ أهْلح العِلْم في كلّ عَصْرٍ وكلِّ مِصْرٍ على جَوَازِ  

انْعِقَادَ  مَنَافِعَ لَّ تَحْلَقْ. وهذا غَلَطٌ، لا يَنَْعح  يَ عْقِدح على  يَ عْنى أنَّه  أنَّه قال: لا يجوزح ذلك؛ لأنَّه غَرَرٌ. 

 79الِإجْماعِ الذي سَبَقَ في الَأعْصارِ، وسارَ في الأمْصارِ 

 

78 Muhammad bin Idris al-Syafi’i,  Al-Umm, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403), h. 26 
79 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi,  Al-Mugni, Juz 8 (Cet. 

III; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 6. 
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Artinya: 

Para ulama di setiap zaman dan dari berbagai penjuru negeri bersepakat 

akan kebolehan ijarah, kecuali apa yang dinukilkan dari Abdurrahman bin 

al-Asam bahwa ia berkata : “(ijarah) itu tidak diperbolehkan, karena 

mengandung garar (unsur penipuan), dimana akad dilangsungkan pada 

suatu kemanfaatan yang belum nampak adanya”. Ibnu Qudamah berkata : 

Namun (pendapat yang menyelisihi) ini keliru dan tidak lantas menganulir 

kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para ulama di berbagai penjuru 

negeri di setiap masa. 

 

c) Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-

Qurtubi, yang dikenal sebagai Ibnu Rusyd al-Hafid (w. 595 H) mengatakan : 

 80جائزة عند جميع فقهاء الأمصار، والصدر الأول الإجارة  إن 

Artinya: 

 Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan 

seluruh fukaha di berbagai penjuru negeri, begitupun yang diamalkan oleh 

generasi awal yaitu para sahabat Nabi saw. 

2. Pengertian Al-Tamlik 

Kata tamlik dalam bahasa Arab merupakan kata infinitif (bentuk nomina) 

yang diturunkan dari bentuk verba  َلَِّكح -مَلَّك تَۡلِْيْك ا-يح . Huruf mim, lam dan kaf 

merangkai kata yang menunjukkan makna kekuatan dan kebenaran.81  

Setidaknya ada tiga makna dari istilah tersebut : 

1) Menjadikan seseorang pemilik sebuah barang, seperti dalam konteks 

kalimat  ٍملَّكهح أرض ا/ ملَّكه على أرض (seseorang menjadikan orang lain pemilik 

tanah). 

2) Memperbudak seseorang atau menjadikannya budak bagi sekelompok 

orang atau kaum. Seperti dalam kalimat ملَّك القومح الشّخصَ عليهم (sekelompok 

orang menjadikan seseorang budak mereka) yakni : memiliki hak untuk 

 

80 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi,  Bidayah al-

Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz 4 (t.cet; Beirut: Dar al-Hadis, 2004), h. 5. 
81 Ibn Fāris, Mu’jam Maqāyῑs al-Lugah, Juz 5, h. 351. 
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memerintah, melarang dan budak tersebut harus menaati mereka dan 

mengurusi urusan mereka. 

3) Tamlik juga bermakna melimpahkan urusan kepada orang lain, seperti 

dalam kalimat َأمره فلان    seseroang melimpahkan urusannya kepada) ملَّك 

fulan). 

Secara sederhana, tamlik bermakna menjadikan seseorang memiliki sesuatu. 

Maksudnya yaitu menjadikan orang lain pemilik benda tertentu dengan imbal 

tertentu.82 

3. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Ijarah muntahiya bittamlik merupakan diantara jenis akad baru yang muncul 

belakangan dan belum dikenal di masa-masa sebelumnya, khususnya di masa awal-

awal berkembangnya mazhab yang empat. Oleh karenanya, para tidak satupun 

diantara ulama mutaqaddimin (ulama terdahulu) yang menulis atau membahas 

terkait hal ini dalam kitab-kitab mereka. Adapun para ulama kontemporer, maka 

sebagian besar di kitab-kitab yang disusun oleh mereka tidak mencantumkan 

pengertian dari Ijarah muntahiya bittamlik. Sangat sedikit diantara mereka yang 

menjelaskannya, diantaranya Syaikh Khalid al-Hafi yang menyebutkan pengertian 

Ijarah muntahiya bittamlik ialah : 

عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهُا لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على  
أقساط خلال مدة مُددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند س داده لآخر قسط بعقد 

 جديد 83

Artinya: 

Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan akad/kontrak yang terjadi antara dua 

pihak di mana salah satu dari mereka menyewakan komoditas tertentu 

kepada yang lain dengan imbalan sewa tertentu yang dibayarkan oleh 

penyewa dengan angsuran selama jangka waktu tertentu, setelah itu 

 

82  Abdullah bin Mansur al-Gafili,  Nawazil al-Zakat, (Cet. I; Riyadh: Dar al-Maiman, 

2009), h. 312. 
83 Khalid bin Abdullah bin Barrak al-Hafi, “Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik fi Dou’i 

al-Fiqhi al-Islami”, Tesis (Riyadh: Syu’bah al-Fiqhi wa Usulihi Qismu al-Saqafah al-Islamiyah 

Kulliyah al-Dirasat al-‘Ulya Jami’ah al-Malik Su’ud al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyyah, 

1421 H), h. 60. 
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kepemilikan komoditas dialihkan kepada penyewa setelah pembayaran 

angsuran terakhir dengan kontrak baru. 

 

Syaikh Taufiq Hin Faraj mengungkapkan definisi Ijarah muntahiya 

bittamlik ialah: 

عقد يصفه المتعاقدان بأنه إيجار ، ويتفقان على أن يقوم المستأجر في هذه الالة بدفع أجرة لمدة معينة  
 84بيعا  ، وتعتبر الأجرة التي دفعت على أقساط ثمنا  للبيع ينقلب العقد بعدها 

Artinya: 

Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan akad yang terjadi antara dua pihak 

dan diteken di awal sebagai perjanjian sewa-menyewa, dimana kedua belah 

pihak bersepakat untuk menjalankan akad penyewaan di waktu tersebut 

dengan biaya sewa yang dibayarkan secara berangsur dalam jangka waktu 

tertentu, kemudian akad tersebut beralih menjadi akad jual beli setelah 

selesainya waktu yang telah disepakati, dengan konsekuensi bahwa biaya 

sewa yang dibayarkan selama itu menjadi harga jual-belinya. 
 

Dr. Jak al-Hakim mendeskripsikan Ijarah muntahiya bittamlik sebagai 

berikut: 

مقرون بوعد بالبيع ، يقوم بِوجبه أحد المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة يكون   رعقد إيجا
 85للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها بسعر معين 

Artinya: 

Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan akad sewa-menyewa yang 

digabungkan dengan akad jual beli, dimana konsekuensi dari penggabungan 

akad tersebut ialah salah satu diantara dua pelaku akad menyewakan suatu 

barang kepada yang lain dalam jangka waktu tertentu, dan sang penyewa 

setelah berakhirnya masa sewa memiliki hak untuk membeli barang tersebut 

dengan harga yang telah ditentukan bersama. 

4. Jenis dan Gambaran Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Ijarah Muntahiya Bittamlik memiliki beragam jenis dan konsep, dan dantara konsep 

yang paling banyak diterapkan dan tersebar, yaitu: 

1) Konsep pertama 

 

84 Taufiq Hasan Faraj. Aqdu al-Bai’ wa al-Maqāyīḍ, (Amman: Dar al-Ṡaqāfah al-

Jāmi’iyyah, 1979), h. 43. 
85Jak Yusuf Hakim. Al-Uqūd al-Syā’i’ah au Musammat Aqdu al-Bai’ , (Damaskus: Dar al-

Fikr, 1970), h. 219. 
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Kontrak tersebut dibuat sebagai akad penyewaan barang yang berakhir 

dengan kepemilikan barang sewaan tersebut – jika penyewa menginginkannya – 

dengan imbalan harga yang dinyatakan dalam jumlah yang sebenarnya dibayarkan 

sebagai angsuran sewa untuk barang yang disewa selama jangka waktu tertentu, 

dan pihak penyewa akan menjadi pemilik dari barang yang disewa secara otomatis 

segera setelah angsuran terakhir dibayar tanpa perlu membuat kontrak baru. 

Sebagai contoh dari akad ini : Saya mengatakan “saya menyewakan 

kepadamu barang ini dengan biaya sewa perbulan (atau pertahun) sekian, dengan 

masa sewa lima tahun (misalnya) dengan ketentuan jika engkau selesai 

membayarkan seluruh biaya sewanya dalam jangka lima tahun tersebut, maka 

barang yang engakau sewa tersebut akan menjadi milikmu sebagai imbalan atas 

seluruh harga yang telah engkau bayarkan selama lima tahun tersebut. Lalu sang 

penyewa mengatakan : saya sepakat (terima) itu. 

Akad dengan gambaran seperti ini yaitu : Akad sewa-jual tanpa membayar 

harga apapun selain biaya sewa yang disepakati. 

2) Konsep Kedua 

Kontrak tersebut dibuat sebagai akad penyewaan barang, dimana sang 

penyewa berhak memanfaatkan barang sewaan dengan pembayaran tertentu dalam 

jangka waktu tertentu pula. Dalam hal ini, pihak penyewa memiliki hak untuk 

memiliki barang sewaan tersebut di akhir masa sewa dengan memberikan sejumlah 

uang tertentu. 

Sebagai contoh dari akad ini : Saya mengatakan “saya menyewakan 

kepadamu barang ini dengan biaya sewa perbulan (atau pertahun) sekian, dengan 

masa sewa lima tahun (misalnya) dengan ketentuan jika engkau selesai 

membayarkan seluruh biaya sewanya dalam jangka lima tahun tersebut, maka aku 

akan menjual barang ini kepadamu (jika engkau menginginkannya) dengan harga 

sekian. Lalu sang penyewa mengatakan : saya sepakat (terima) itu. 

Akad dengan gambaran seperti ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: 

a) Harga yang ditetapkan untuk penjualan barang di akhir masa sewa hanya sekadar 

harga simbolis. 
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b) Harga yang ditetapkan untuk penjualan barang di akhir masa sewa memang 

harga yang sesungguhnya. 

Akad dengan gambaran seperti ini disebut akad konjugasi sewa dengan 

penjualan barang yang disewa dengan harga simbolis ataupun harga nyata. 

3) Konsep Ketiga 

Kontrak tersebut dibuat sebagai akad penyewaan barang, dimana sang 

penyewa berhak memanfaatkan barang sewaan dengan pembayaran tertentu dan 

dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa sang pemberi sewa membuat 

janji mengikat dengan sang penyewa jika sang penyewa telah menyelesaikan 

pembayaran biaya sewa selama jangka waktu yang disepakati maka sang pemberi 

sewa akan menjual barang sewaan kepada sang penyewa dengan harga tertentu. 

Sebagai contoh dari akad ini : Saya mengatakan “saya menyewakan 

kepadamu barang ini dengan biaya sewa perbulan (atau pertahun) sekian, dengan 

masa sewa lima tahun (misalnya), dan saya menjanjikan akan menjualnya 

kepadamu jika engkau telah melunasi seluruh angsuran dalam masa tersebut. Lalu 

sang penyewa mengatakan : saya sepakat (terima) itu. 

Akad dengan gambaran seperti ini yaitu : Konjungasi akad sewa dengan 

janji penjualan barang sewaan.  

4) Konsep Keempat 

Kontrak tersebut dibuat sebagai akad penyewaan barang, dimana sang 

penyewa berhak memanfaatkan barang sewaan dengan pembayaran tertentu dan 

dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa sang pemberi sewa membuat 

janji mengikat dengan sang penyewa jika sang penyewa telah menyelesaikan 

pembayaran biaya sewa selama jangka waktu yang disepakati maka sang pemberi 

sewa akan memberikan barang sewaan kepada sang penyewa sebagai hibah. 

Sebagai contoh dari akad ini : Saya mengatakan “saya menyewakan 

kepadamu barang ini dengan biaya sewa perbulan (atau pertahun) sekian, dengan 

masa sewa lima tahun (misalnya), dan saya menjanjikan akan memberikannya 

kepadamu sebagai hibah jika engkau telah melunasi seluruh angsuran dalam masa 

tersebut. Lalu sang penyewa mengatakan : saya sepakat (terima) itu. 
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Akad dengan gambaran seperti ini yaitu : Konjungasi akad sewa dengan 

janji hibah.  

5) Konsep Kelima 

Kontrak tersebut dibuat sebagai akad penyewaan barang, dimana sang 

penyewa berhak memanfaatkan barang sewaan dengan pembayaran tertentu dan 

dalam jangka waktu tertentu, dengan janji mengikat bahwa sang pemberi sewa akan 

memberikan sang penyewa salah satu dari tiga hak: 

a) Memiliki barang sewaan dengan harga tertentu dengan mempertimbangkan 

jumlah harga yang telah dibayarkan sebelumnya - seperti cicilan sewa. Harga ini 

ditentukan pada awal kontrak, atau pada akhir kontrak dengan meninjau harga 

pasar. 

b) Memperpanjang masa kontrak beberapa waktu lagi. 

c) Mengembalikan barang yang disewakan kepada pemilik dan lembaga yang 

disewa. 

Gambaran akad Ijarah Muntahiya Bittamlik yang kelima ini yang mendekati 

akad leasing yang telah dijelaskan sebelumnya.86 

c. Teori Multi Akad (Hybrid Contract). 

1. Pengertian Multi Akad (Hybrid Contract) 

Secara asal, prinsip muamalah membolehkan umat Islam untuk melakukan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan persoalan muamalah selama tidak ada 

dalil yang melarangnya. Dunia perbankan syariah dalam perkembangannya 

melahirkan produk-produk yang sepintas akan menemui kesulitan dalam penerapan 

produknya. Sebab kesulitan tersebut tak lain karena akad yang dijalankan tidak 

mampu berdiri sendiri, atau dalam bahasa lain perlu penerapan akad yang lebih dari 

satu (multiakad). 

Multiakad dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan hybrid contract. 

Akad hibrid ini adalah bentuk akad yang tidak bernama (al-‘uqūd gairu musammā) 

yangmana ia merupakan hasil dari penggabungan akad-akad yang sudah ada dan 

 

86 “Majallah Majma’ al-Fiqhi al-Islami al-Tabi’ limunazzamah al-Mu’tamar al-Islami bi Jiddah”, 

“Al-Ta’jir al-Muntahi bi al-Tamlik”, 8 Zulhijah 1431, Jilid 5, h. 2111. 
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dikenal sebelumnya, dimana kemudian dikombinasikan menjadi satu sehingga 

menjadi akad terpadu. Bentuk akad tunggal disinyalir sudah tidak mampu 

mengakomodir transaksi keuangan yang terdapat saat ini karena sifatnya selalu 

bergerak (dinamis) mengikuti industri keuangan baik nasional maupun 

internasional.87 

Transaksi multiakad tergolong sebagai ‘uqūd mustahdaṡah/‘uqūd gairu 

musammā yaitu akad-akad kontemporer (terbarukan) yang belum ada dan belum 

dijelaskan dalam kitab-kitab turāṡ (buku-buku klasik terdahulu). Di antara 

karakteristik multiakad ialah pelaku akadnya adalah sama, objek dan pengaruh 

akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad, ada ta’alluq (saling 

memahami/keterkaitan) antara dua akad tersebut. Jika disimpulkan berdasarkan 

karakteristik tersebut, maka multiakad adalah desain beberapa akad yang menjadi 

satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad.88 

Hybrid Contract atau multiakad dimaknai secara harfiah sebagai kontrak 

yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara hybrid contract atau 

multiakad dalam bahasa Indonesia disebut dengan multiakad. Kata “multi” dalam 

bahasa Indonesia berarti banyak lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. 

Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari 

satu. 

Menurut istilah fikih, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata yaitu 

al-‘uqūd al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). al-‘uqūd al-

murakkabah terdiri dari kata al-‘uqūd (bentuk jamak dari al-‘aqdu) dan al-

murakkabah. Kata al-‘aqdu sendiri secara bahasa artinya mengokohkan, 

meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara istilah al-‘aqdu berarti 

perjanjian antara dua pihak yang masing-masing berjanji untuk melaksanakan apa 

yang dinyatakan di dalamnya.89 

 

87 Muhammad Hatta Satria, Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas, Jurnal Hukum dan Syariah 

7, No. 2, (2016), h. 130. 
88 Oni Sahroni Dan M Hasanudin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Impelentasinya 

Dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 201 
89 Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’āsirah, Juz 2, h. 1527. 
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 Al-‘uqūd al-murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk 

melaksanakan suatu akad yang mencakup dua akad atau lebih, sehingga semua 

akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban 

yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.90 

Berdasarkan definisi-definisi hybrid contract atau multiakad yang telah 

dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa hybrid contract atau multiakad adalah 

sebuah perjanjian akad yang terdiri atas beberapa akad yang disatukan dengan 

tujuan untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban yang menjadi satu kesatuan dalam 

hal bermuamalah yang dilakukan oleh dua pihak. 

Ada beberapa istilah yang kadang digunakan namun serupa maknanya atau 

terkadang dianggap serupa dengan Al-‘uqūd al-murakkabah, yaitu:91 

a. Al-ijtimā’ 

Kata ini memiliki arti terkumpul atau terhimpun, kebalikan dari terpisah. 

Sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak lazim menjadi satu 

bagian adalah arti dari kata ijtima’. Dengan begitu al-’uqūd al-mujtami’ah berarti 

terkumpulnya dua akad atau lebih dalam satu akad. Secara sepintas, ada persamaan 

antara istilah murakkab dan mujtami’ah, yaitu adanya unsur terhimpunnya beberapa 

akad dalam satu akad. Sisi perbedannya yaitu dalam murakkab beberapa akad itu 

lebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat hukum, 

sedangkan dalam mujtami’ah belum tentu terjadi peleburan akad. Artinya, dalam 

ijtima’ beberapa akad itu dapat melebur menjadi satu akad dan terkadang akad-akad 

tersebut berdiri masing-masing.  

Dalam kondisi pertama, akad mujtami’ah dapat dianggap bagian dari salah 

satu bentuk akad murakkab; sedangkan dalam kondisi kedua (tidak melebur 

menjadi satu), ia tidak dapat dikategorikan akad murakkab. Contoh akad 

mujtami’ah adalah akad sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli (bai’) yang dihimpun 

 

90 Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya 

pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Penelitian 10, No. 2, (2013), h. 214 
91 Abdulah bin Muhammad al-‘Imrānī, Al-‘Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah, (Cet. II; Riyadh: Dār 

Kunūz Isybīliyā, 2010), h. 47-53. 



55 

 

menjadi satu meskipun kedua akad tetap eksis. Dengan demikian, pengertian ijtima’ 

(mujtami’ah) lebih luas dari pada murakkab, karena ijtima’ mencakup murakkab 

dan tidak murakkab. Ulama pun tidak sekata atas penggunaan istilah ijtima’ ini. Al-

Imrani tampaknya membedakan istilah murakkab dan mujtami’ah, seperti diuraikan 

di atas. Akan tetapi Nazih terlihat mempersamakan istilah murakkab dan 

mujtami’ah. Dalam beberapa pembahasan, Nazih mencampuradukkan antara istilah 

akad murakkab dan akad mujtami’ah. 

b. Al-Ta'addud 

Kata ta'addud berarti berbilang dan bertambah. Ta'addud secara terminologi 

akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau 

sejenisnya. Istilah ta'addud lebih umum dari pada murakkab. Akad murakkab yang 

diartikan sebagai terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad, adalah makna 

dari terbilang (ta'addud) dalam akad. Bedanya, ta'addud mengandung persoalan-

persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad murakkab, seperti obyek yang 

berbilang tidak hanya akadnya, namun bisa juga berbilangnya dua pihak, atau dalam 

harga, benda, atau lainnya. Oleh karena itu, ada perbedaan mendasar antara 

murakkab dan ta'addud, diataranya murakkab mengandung konsekuensi satu, 

sedangkan ta'addud konsekuensinya bisa berbilang. 

c. Al-tikrār  

Kata Al-tikrār bermakna berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan 

adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu.Sedangkan secara terminologi 

al-tikrār diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan. Dalam 

kaitannya dengan akad, al-tikrār bermakna mengulangi akad yang telah dilakukan 

sebelumnya.  Bedanya dengan murakkab dalam akad ialah bahwasanya al-tikrār 

meski berarti pula mengumpulkan tetapi maksud yang paling tetap untuk istilah ini 

adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi. 

Sedangkan dalam murakkab yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau lebih 

menjadi satu akad atau transaksi.  

d. Al-tadākhul  

Secara etimologi, al-tadākhul berarti masuk (al-wulūj), yakni masuknya 

sesuatu pada sesuatu yang lain, kemiripan beberapa hal dan dan saling melingkupi. 
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Al-tadākhul dapat pula berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Arti 

terakhir ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian pada bagian yang 

lainnya, sedangkan pengertian pertama lebih luas karena mencakup masuknya 

sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa bagian atau suatu yang 

utuh.  

Dalam terminologi fikih, al-tadākhul diartikan sebagai terhimpunnya suatu 

hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama (syariat) dan cukup hanya 

melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut pada umumnya boleh dipilih, 

namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai. Dari pengertian 

ini, al-tadākhul mengandung pula makna pengumpulan. Akan tetapi pengumpulan 

akad di sini dapat tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpa akad yang lain. 

Sementara pada murakkab, kedua akad atau lebih tidak bisa dipisahkan satu dari 

yang lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu transaksi tersendiri yang 

berakibat hukum pada objek transaksi dengan akibat yang satu. Jadi jelas, 

perbedaan mendasarnya bahwa murakkab melazimkan leburnya dua atau lebih akad 

menjadi satu yang memiliki akibat hukum yang satu pula (dalam arti tidak bisa 

dipisahkan), namun akad-akad tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan.  

e. Al-Ikhtilaṭ  

Kata al-Ikhtilaṭ memiliki kesamaan makna dengan kata al-jam’u. Al-Ikhtilaṭ 

berarti terhimpun, terkumpul, insert (tadākhul), dan melebur. Seperti contoh 

seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya tercampur atau 

terkumpul. Percampuran dua hal tersebut bisa berimplikasi peleburan menjadi satu 

sehingga kedua hal itu tidak bisa dipisahkan (semisal tercampurnya benda-benda 

likuid) atau dapat juga dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewan dengan 

hewan yang lain.  

Multi akad (‘uqūd mukhtaliṭah) mengandung arti seperti akad murakkab, 

yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum 

satu akad. ‘Uqūd mukhtaliṭah (contract mixed) adalah menghimpun beberapa akad 

modern di mana satu akad melebur dengan akad lainnya. Dengan kata lain akad 

yang terdiri dari peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad. Contoh 

akad yang mukhtalith adalah kost (mengontrak rumah). Beberapa akad yang ada di 
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dalamnya adalah akad sewa untuk ruangan tinggal, akad bekerja sebagai pembantu, 

akad jual beli berkenaan dengan makanannya, dan akad wadiah berkenaan dengan 

penitipan barang-barang (amti’ah), dan sebagainya. 

2. Jenis-jenis Multi Akad (Hybrid Contract) 

Al-Imrani dalam kitabnya al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah 

memaparkan ada lima jenis Multi akad, yaitu:92 

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (al-’uqūd al-mutaqābilah).  

Taqābul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan 

jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud 

dengan al-’uqūd al-mutaqābilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua 

merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada 

sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dalam artian bahwa akad satu 

bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah 

dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema 

ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya 

antara akad pertukaran (mu'āwadhah) dengan akad tabarru’, antara akad tabarru' 

dengan akad tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa 

mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (isytirāṭ ‘aqd bi ‘aqd). 

b. Akad Terkumpul (al-’uqūd al-mujtami’ah)  

Al-’uqūd al-mujtami’ah yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. 

Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya: “Saya jual rumah ini 

kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan 

harga lima ratus ribu”. Multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi dengan 

terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad 

terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu 

akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang 

berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama 

atau waktu yang berbeda.  

 

92 Abdulah bin Muhammad al-‘Imrānī, Al-‘Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah, h. 57-66. 
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c. Akad berlawanan (al-’uqūd al-mutanāqiḍah wa al-mutaḍāddah wa al- 

mutanāfiyah)  

Ketiga istilah al-mutanāqiḍah, al-mutaḍāddah, al- mutanāfiyah memiliki 

kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Namun ketiga 

istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanāqiḍah mengandung arti 

berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi 

yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu 

benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanāqiḍah 

atau saling bertentangan. Dikatakan mutanāqiḍah karena antara satu dengan yang 

lainnya tidak saling mendukung, bahkan saling mematahkan. 

d. Akad berbeda (al-’uqūd al-mukhtalifah)  

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya 

dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua 

akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli 

dan sewa, yang mana dalam akad sewa mengharuskan ada ketetapan terkait jangka 

waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. 

Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (fī al-majlis), sedangkan 

dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara 

multi akad yang mukhtalifah dengan yang mutanāqiḍah, mutaḍāddah dan 

mutanāfiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata 

mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam 

mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan 

untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di 

antara akad-akad yang membangunnya. 

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan mutanāqiḍah adalah:  

1) Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan 

tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan 

ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika 

tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada. 
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2) Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran 

yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti 

contoh antara menyerahkan (ījāb) dan menarik (salb). 

3) Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya. 

Sedangkan arti etimologi dari mutaḍāddah adalah dua hal yang tidak 

mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. 

Secara terminologis, mutaḍāddah diartikan:  

1) Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat 

hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara 

hitam dan putih. 

2) Dua sifat yang saling mengganti (muta’āqibān) pada satu objek, namun tidak 

mungkin disatukan, seperti hitam dan putih. 

3) Saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, 

seperti hitam dan putih.  

4) Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek. Tampak jelas 

perbedaan antara mutanâqidhah dan mutaḍāddah. Pada mutanāqiḍah tidak 

mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang 

sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan mutaḍāddah dua hal tidak mungkin 

dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, tetapi keduanya 

mungkin tiada pada saat yang sama. Sesuatu yang merah dapat menggantikan 

yang putih atau hitam.  

Adapun arti dari mutanāfiyah adalah menafikan, lawan dari menetapkan. 

Mutanāfiyah diartikan sebagai:  

1) Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara 

hitam dan putih, ada dan tiada. 

2) Satu tempat (obyek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak 

belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan 

duduk. 

3) Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam 

satu tempat, satu waktu, satu abjek. Seperti mustahilnya ada dan tiada bersatu 

pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.  
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Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad 

(‘uqūd murakkabah) yang mutanāqiḍah, mutaḍāddah, dan mutanāfiyah, yaitu:  

1) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka 

setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.  

2) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena 

dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling 

menafikan pula.  

3) Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak 

belakang tidak boleh dihimpun.  

e. Akad sejenis (al-’uqūd al-mutajānisah) 

Al-‘uqūd al-murakkabah al-mutajānisah adalah akad-akad yang mungkin 

dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat 

hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual 

beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa 

menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki 

hukum yang sama atau berbeda. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep 

satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep 

didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. 

Kerangka konseptual merupakan alur pikir yang dapat dijadikan pijakan ataupun 

acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Tujuan utama dari pembuatan 

kerangka konseptual adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur 

dalam merumuskan dan menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan topik atau 

masalah yang sedang dibahas. Kerangka konseptual juga dapat membantu dalam 

membuat kesimpulan, mengidentifikasi kekurangan dalam pemahaman atau 

penelitian yang ada, dan merumuskan saran atau rekomendasi untuk pengembangan 

selanjutnya.  
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Penelitian ini berfokus kepada “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 

85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Waad Pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Di 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar”.  

Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. 

Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian secara langsung terhadap 

objek yang diteliti, sehingga penelitian ini menghimpun berbagai fakta yang ada di 

lapangan.93 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format 

deskriptif kualitatif, sebagai sebuah pisau telaah sebuah kejadian, fenomena, dan 

keadaan sosial, serta gejala atau peristiwa yang terjadi dalam kelompok 

masyarakat94, yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, dan  situasi 

fenomena realita sosial yang menjadi objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor 

penelitian kualitatif digunakan sebagai langkah penilaian suatu penelitian yang hasil 

datanya bersifat deskripstif (kata-kata tertulis dari subjek yang diamati).95 

Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong merupakan sebuah penelitian 

yang mempunyai tujuan guna memahami fenomena apa yang tengah dialami oleh 

subjek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan96. Peneliti 

memilih penelitian lapangan dan kualitatif karena penelitian ini mampu menjawab 

tantangan perkembangan zaman, karena akan berkesuesuaian antara hasil penelitian 

dan realita di lapangan, sehingga mampumemberikan jawaban yang obyektif 

terhadap permasalahan yang kemudian ditemukan di medan penelitian. Peneliti 

akan berusaha mendeskripsikan, menganalisis serta memaparkan Fatwa DSN-MUI 

 

93 Sugiyono, Memahami Penelitian (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.  

94  Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. IV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 121.  

95 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1996), h. 62.  

96Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta; 

Ar-Ruzz, 2016), h. 24.  
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No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang al-Waad dan kesesuaiannya dengan 

Implementasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Makassar. 

2. Lokasi Penelitian  

   Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 

Makassar, yang terletak di Jl. DR. Ratulangi No.79, Kelurahan Labuang Baji, Kec. 

Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132. Kantor ini merupakan kantor 

terbesar di kota Makassar sekaligus kantor pusat Bank Muamalat Indonesia di kota 

daeng. 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 

1991 atau 24 Rabiulakhir 1412. Pendirian Bank Muamalat Indonesia dicetuskan 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah 

Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 

H. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk 

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

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

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

produk Bank yaitu shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan 

tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang 

diluncurkan tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor 

Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di 

Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, ATM, dan cash 

management seluruh produk-produk. 

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi 

entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi 
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bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi 

menjadi “The Best Islamic Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.97 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada semangat dan tagline yang menyejarah 

sebagai Bank pertama murni syariah di Indonesia. Tagline tersebut perlu 

pembuktian tentunya, dan peneliti akan berfokus pada produk Ijarah Muntahiya 

Bittamlik sebagai multiakad kontemporer, dan pembandingnya ialah Fatwa MUI 

sebagai salah satu produk hukum Islam di Indonesia. 

3. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Pendekatan Teologis Normatif, atau Syar’i adalah sebuah 

pendekatan yang memandang bahwa agama dari segi ajarannya yang pokok, yakni  

Al-Qur’an dan Hadis.98  Pendekatan Teologis Normatif berpatokan pada unsur-

unsur syar’i dari Al-Qur’an dan hadis untuk dijadikan referensi yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan yang 

digunakan dalam studi agama atau teologi untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan doktrin, ajaran, atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

teks-teks suci dan sumber-sumber keagamaan yang dianggap otoritatif dalam 

agama tertentu. 

Dalam pendekatan teologis normatif, fokus utama adalah pada norma atau 

aturan yang dianggap berasal dari otoritas ilahi atau otoritas tertinggi dalam agama 

tersebut. Pendekatan ini seringkali melibatkan analisis teks suci, tradisi religius, dan 

pemikiran teologis dalam rangka memahami kehendak Tuhan dan harapan-Nya 

terhadap umat manusia. 

Pendekatan teologis normatif bertujuan untuk menentukan apa yang 

dianggap benar dan baik menurut norma-norma agama. Ini dapat melibatkan 

interpretasi teks-teks suci, studi komparatif dengan ajaran-ajaran agama lain, dan 

 

97 https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat (diakses 19 Oktober 

2023). 
98Abdul Wahid Haddade, “Menakar Fatwa Keagamaan (Analisis Kritis Terhadap Fatwa 

Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2012)”, Laporan 

Hasil Penelitian (Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2013), h. 37. 
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konsultasi dengan otoritas keagamaan atau tradisi teologis yang diakui. Pendekatan 

teologis normatif berfokus pada pemahaman dan aplikasi praktis ajaran agama 

dalam konteks moral, etika, teologi, dan praktek ibadah. Hal ini membantu dalam 

membentuk pandangan dan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama 

yang diikuti. diteliti.  

b. Pendekatan Fenemonologis yaitu, suatu upaya untuk memahami 

tingkah laku setiap manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka 

bertindaknya.99 Pendekatan fenomenologis mempelajari fenomena manusia, dan 

realitas yang sebenarnya. 100  Pendekatan fenomenologi digunakan untuk 

memaparkan makna beberapa pengalaman hidup orang mengenai sebuah konsep 

atau gejala sosial. Dalam teori tindakan sosial dari Max Weber dijelaskan bahwa 

segala tingkah laku manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan sebuah 

pemikiran, dan penafsiran.101 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan fenomenologi sebagai metode riset dan observasi langsung, untuk 

mengetahui tindakan dan sikap pelaku akad IMBT, kemudian mengkaji kesesuaian 

akad yang diteken oleh kedua pihak dengan Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012, sehingga penelitian ini akan menggambarkan bagaimana 

kecocokan akad dengan hukum Islam.  

c. Pendekatan Sosiologis, yaitu ilmu yang menggambarkan tentang 

keadaan masyarakat serta gejala-gejala sosial lain yang saling berkaitan102 serta 

suatu analisa terhadap keadaan masyarakat, dalam hal ini peneliti berfokus pada 

kondisi dan situasi masyarakat, sehingga pendekatan sosiologi sebagai salah satu 

 

99 Syarifuddin Ondeng, Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam (Cet. I; Makassar: 

Alauddin Press, 2013), h. 177. 

100 Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, Teori Sosiologi Modern. Terj Alimandan 

(Jakarta: Perdana Media, 2007), h. 94.  

101 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002), h. 61.  

102 M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13.  
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ilmu yang obyek penelitiannya adalah manusia dan tingkah lakunya.103 Pendekatan 

sosiologis dalam penelitian mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk 

memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif sosiologi. Pendekatan ini 

berfokus pada bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat saling 

berinteraksi, bagaimana norma dan nilai-nilai sosial membentuk perilaku, dan 

bagaimana struktur sosial mempengaruhi dinamika sosial. 

 

Dalam penelitian dengan pendekatan sosiologis, peneliti mempelajari dan 

menganalisis fenomena sosial dalam konteks hubungan sosial, institusi sosial, 

perubahan sosial, dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Peneliti 

mungkin menggunakan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, 

analisis dokumentasi, atau analisis statistik untuk memperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang fenomena sosial yang sedang dipelajari. 

 

Pendekatan sosiologis dalam penelitian juga berusaha untuk memahami 

aspek-aspek sosial yang lebih luas yang mungkin mempengaruhi individu dan 

kelompok. Ini termasuk struktur sosial, stratifikasi sosial, norma dan nilai-nilai 

sosial, konflik sosial, perubahan sosial, dan faktor-faktor sosial lainnya yang 

memengaruhi interaksi sosial dan pola perilaku. 

 

Dengan pendekatan sosiologis, penelitian tidak hanya fokus pada 

individu, tetapi juga melihat bagaimana faktor-faktor sosial dalam masyarakat 

secara keseluruhan mempengaruhi pola perilaku dan interaksi sosial. Pendekatan 

ini membantu memahami dinamika sosial yang ada dan memberikan wawasan 

tentang bagaimana struktur dan budaya sosial saling berhubungan dan berdampak 

dalam masyarakat. 

 

 

103 Dwi Narwuko dan Bagong Suyanto, Teks Pengantar dan Terapan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 

2012), h. 12.  
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Secara keseluruhan, pendekatan sosiologis dalam penelitian membantu 

memahami fenomena sosial dalam masyarakat dengan melihat aspek-aspek 

sosialnya dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhinya. Pendekatan ini 

merupakan alat yang penting dalam penelitian sosiologi dan ilmu sosial lainnya.. 

Dalam akad IMBT terjadi interaksi sosial antara pihak perbankan dan nasabah/user. 

Interaksi tersebut kemudian menimbulkan rasa saling bergantung (keterikatan) 

karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan tidak dapat terwujud 

kecuali dengan keterlibatan pihak lain. 

4. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Karena 

sifatnya adalah kajian lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 jenis data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui teknik 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secara intensif terhadap objek yang dieliti. Data Primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama.104 Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan 

secara langsung oleh peneliti dari sumber yang asli atau melalui penelitian yang 

baru dilakukan. Data primer diperoleh langsung dari partisipan atau objek yang 

menjadi fokus penelitian melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, 

wawancara, kuesioner, eksperimen, atau pengamatan terstruktur. 

Data primer memberikan informasi yang spesifik dan relevan yang sesuai 

dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini dikumpulkan secara 

khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. Keuntungan dari data primer adalah kemampuan peneliti untuk 

mengontrol proses pengumpulan data dan menyesuaikan instrumen dan metode 

penelitian agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

mewawancarai para stakeholder Bank Muamalat Indonesia, khususnya yang 

menangani secara langsung skema akad Ijarah Muntahiya Bittamlik.  

 

104 Amiruddin dan Zainal Asikij.t.t. Pengantar Metode Peneltian Hukum, h. 30. 
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b. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

berbagai media perantara.105 Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah 

dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di Perpustakaan.106 Data sekunder adalah 

jenis data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau telah ada sebelumnya, dan bukan 

diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dapat berupa informasi yang 

diperoleh dari sumber seperti publikasi, arsip, literatur, laporan penelitian 

sebelumnya, basis data, atau hasil penelitian yang dijadikan referensi. Data 

sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang mendukung seperti 

dokumentasi, arsip Bank, catatan pribadi, buku-buku, laporan ilmiah dan referensi 

yang berkaitan dengan penelitian 

Data sekunder sangat berguna dalam penelitian karena dapat memberikan 

konteks, informasi tambahan, atau rujukan yang relevan untuk mendukung 

penelitian saat ini. Penggunaan data sekunder dapat membantu dalam menghemat 

waktu, sumber daya, dan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengumpulkan data 

primer. Namun, data tersebut harus diperiksa kembali kualitas, keakuratan, dan 

validitas yang digunakan untuk memastikan relevansi dan keandalannya. Selain itu, 

penting untuk memberikan atribusi dan menyebutkan sumber data sekunder dengan 

benar untuk menghormati hak cipta dan integritas intelektual.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi wawancara dan 

dokumentasi. Berdasarkan konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti, untuk mengobservasi perilaku dan 

 

105 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), h. 138.  

106 Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Cet. I; Yogyakarta: C.V Andi 

Offset, 2006), h. 11. 
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partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas mereka107. Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.108 Mengobservasi dapat dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap, yang disebut 

pengamatan langsung, 109  maka sangat diperlukan kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata.110  

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang 

melibatkan pengamatan secara langsung terhadap objek, situasi, atau individu yang 

menjadi fokus penelitian. Dalam observasi, peneliti mengamati perilaku, interaksi, 

atau karakteristik yang diamati dengan menggunakan indra seperti penglihatan, 

pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data secara objektif dan mendapatkan pemahaman yang mendalam 

tentang fenomena yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan terlibat 

secara langsung dalam aktivitas yang diamati atau dengan menjadi pengamat yang 

tidak terlibat secara langsung. Data yang diperoleh melalui observasi dapat 

digunakan untuk menganalisis pola perilaku, mendapatkan wawasan baru, atau 

memperoleh pengetahuan tentang suatu situasi atau fenomena yang diteliti. 

Observasi tidak hanya terbatas pada pelaku akad, tetapi objek-objek lain 

yang bersentuhan dengan akad tersebut. Dari segi prosesnya, observasi dapat 

dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan 

orang/obyek yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya 

sebagai peneliti independen). Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik observasi non pasrtisipan dalam artian peneliti mengamati pelaku 

akad yang terlibat dalam IMBT tersebut. 

b. Wawancara (Interview),  

 

107  John W. Creswell, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006), h. 24.  

108 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 166. 

109 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 162.  

110 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2007), h. 

118.  
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Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden untuk 

dicatat atau direkam111, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi.112 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu 113 . Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “Open ended” 

(wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja), dan 

mengarah pada pendalaman informasi.  

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya. 

Narasumber yang dianggap cakap dan dinilai dapat menunjang validitas data karena 

terlibat langsung dalam akad ini antara lain: Kepala Cabang Bank Muamalat 

Indonesia atau orang yang menangani secara khusus akad IMBT ini, nasabah bank 

yang telah meneken akad ini serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Makassar.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan transkrip, buku, 

dokumen,114 dan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk laporan. 

Teknik dokumentasi memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan teknik 

data lainnya. Tidak semua kondisi dan kejadian pada masa tertentu terekam secara 

indrawi dan seluruhnya mampu tersimpan dalam memori setiap orang.115  

Metode ini digunakan dalam mencari referensi tambahan untuk menguatkan 

hasil kajian. 116  Dokumentasi berupa foto yang diperoleh secara langsung dari akad 

IMBT yang telah diteken sebelumnya, serta mengamati, mengkaji, dan mempelajari 

 

111 Irawan Soehartno, Metode Penelitian Sosial (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

h. 68. 

112 Masri Singrimbun dan Sofyan Effendy, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 192. 

113 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi, h. 58.  

114 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 131.  

115 Ahmadin, Penelitian Sosial (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 108.  

116 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.361.  
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buku-buku , dokumen serta arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

117 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 118  Instrumen 

penelitian yang baik akan menghasilkan data yang valid. Penulis adalah instrumen 

utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di 

lapangan.119  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

wawancara karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan 

dengan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selain 

itu, responden dalam penelitian ini terbatas, oleh karenanya dianggap tidak 

memerlukan kuesioner untuk menghimpun informasi yang valid dan sahih. 

Wawancara akan menghasilkan data yang baik jika didukung oleh beberapa tools, 

diantaranya: 

a. Pedoman wawancara, adalah daftar pertanyaan yang menjadi alat pengarah 

dalam mengumpulkan data yang diperlukan pada saat tanya jawab atau 

dialog langsung. Daftar pertanyaan akan diklasifikasikan berdasarkan 

informan yang dituju, karena masing-masing informan memiliki informasi 

yang akurat terkait bidangnya, sehingga peneliti bisa lebih mengeksplor 

wawasan informan jika pertanyaan yang diajukan tepat. 

b. Alat tulis menulis, digunakan dalam proses penelitian yang berfungsi dalam 

mempermudah proses pengumpulan data dalam bentuk tulisan untuk diolah 

lebih lanjut. Tulisan yang dihasilkan biasanya hanya berupa poin-poin 

penting terkait jawaban informan. 

 

117 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.  

118 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian,  h. 74. 

119  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 305.  
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c. Rekaman melalui handphone (Recording), berfungsi untuk merekam semua 

percakapan atau pembicaraan dengan informan dan kamera untuk 

mengambil gambar di lapangan pada saat wawancara. Rekaman dianggap 

penting karena dapat mem-backup jawaban informan yang mungkin tidak 

ditangkap oleh peneliti, apalagi jika penjabaran akan jawabannya sangat 

padat. 

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa dengan berdasarkan pada data real agar dapat mengetahui keadaan yang 

sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah. 120  Analisis data adalah suatu proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan121 . Dalam teknik analisis data, terdapat tiga komponen utama 

antara lain : 

a. Pengeditan (Editing) 

Editing adalah meneliti data-data yang diperoleh dari kelengkapan jawaban, 

keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data 

yang lain.122 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil 

data observasi, wawancara, dan dokumen terkait Ijarah Muntahiya Bittamlik 

(IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar.  

b. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pengabstrakan, pemilahan 

dan pemetaan (persamaan dan perbedaan)123 dari data yang diperoleh di lapangan. 

Setelah direduksi, data yang ditampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah 

dikumpulkan. Dengan demikian reduksi data dapat diartikan suatu bentuk analisis 

 

120 Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan: FBEI UINSU Press, 2016), 

h.77. 
121 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (Cet. I; 

Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 104. 

122 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85 
123 Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Makassar: Shofia, 2016), 

h. 72.  
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yang menanjamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan menstrukturkan data 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data kualitatif dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yaitu melalui seleksi 

yang ketat, melalui ringkasan atau uraian yang singkat.   

c. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data rangkaian informasi yang memungkinkan untuk ditarik suatu 

kesimpulan dari  penelitian yang akan dilakukan. Selain berbentuk sajian dengan 

kalimat, sajian data dapat ditampilkan dengan berbagai jenis gambar, dan tabel. 

Informasi berupa data yang peneliti dapatkan dari Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Makassar, untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian tersebut pada tahap 

selanjutnya. 

d. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

 Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian, sehingga 

kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

sehingga hasil penelitian dapat dipercaya,124 sehingga menghasilkan jawaban atas 

penelitian berdasarkan hasil analisi data. Dengan demikian, analisis pengolahan 

data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil interview secara 

mendalam, kemudian mereduksi data dalam hal ini peneliti memilah data yang 

mana dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Setelah itu peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat kesimpulan dan 

implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian ini.  

8. Pengujian Keabsahan Data  

Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta 

merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki 

tingkat kualitas dan kepercayaan yang tinggi, sehingga perlu melewati pengujian 

data sesuai dengan prosedur sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan penelitian 

yang baru atau memproduksi temuan baru. 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat maka dalam penelitian ini 

harus didukung dengan data yang tepat. Derajat kepercayaan akan menggambarkan 

 

124 H.B Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, (Surakarta, 2006), h. 113-116. 
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kesesuaian penelitian dengan konsep yang benar, sesuai dengan sasaran penelitian. 

Informasi yang diperoleh perlu diteliti kebenarannya dengan melakukan berbagai 

macam perbandingan yang diperoleh dari sumber yang lain. 

Keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Pengujian 

keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara 

sumber, teori, maupun metode atau teknik penelitian. Triangulasi terbagi menjadi 

tiga yaitu: triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori.125 

a. Triangulasi sumber data, yaitu teknik pengujian keabsahan data 

yang dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber.  

b. Triangulasi teknik atau metode yaitu teknik yang dilakukan dengan 

cara membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda, yang 

digunakan dalam penelitian, misalnya membandingkan data hasil observasi dengan 

data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, atau data 

dokumentasi dengan data hasil observasi.126 

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian 

sesuai dengan apa yang ada dilapangan, dan memenuhi standar objektifitas, 

sehingga kesahihahan data menjadi standar kebenaran suatu data hasil penelitian 

yang menekankan pada data atau informasi. 

 

125 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006). 

126 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 

Gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) dicetuskan dalam 

sebuah lokakarya MUI bertema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan" yang 

diselenggarakan pada pertengahan Agustus tahun 1990 silam di Cisarua, Bogor. 

Peserta lokakarya sepakat mendelegasikan Komite Pengembangan Ekonomi umat 

untuk membentuk sebuah bank yang kegiatannya berpedoman pada Syariah Islam. 

Keputusan ini dikukuhkan dalam Munas MUI akhir Agustus 1990 di Jakarta Tim 

yang terbentuk, yang kemudian dikenal sebagai Tim Perbankan MUI, diketuai Dr. 

H.M. Amin Aziz. 

Bank Islam yang terbentuk disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia 

(BMI). "Muamalat" dalam istilah fikih berarti hukum yang mengatur hubungan 

antarmanusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah 

Bank Syariat Islam. Namun mengingat pengalaman pemakaian kata 'syariat islam' 

pada Piagam Jakarta, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain yang diusulkan 

adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menyetujui 

nama terakhir dengan menghilangkan kata "Islam". 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk resmi berdiri pada tanggal 24 Rabiul 

akhir 1412 H bertepatan dengan 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan 

operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Bermodal dukungan nyata 

dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa 

pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan 

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 

miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara 

silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan 

komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp106 

miliar. 
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Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya berselang dua tahun sejak 

didirikannya, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. 

Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama 

dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus 

dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor 

perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank 

Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet 

(NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. 

Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal 

setor awal. 

Dalam rangka memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari 

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development 

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

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

karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang 

penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu 

tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba 

berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang 

kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan 

perbankan syariah secara murni. 

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari 

keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh 

anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian 

menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada lima poin utama yaitu: 

a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,  

b. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan 

dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, 

c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas 

utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, 
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d. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat 

menjadi agenda utama di tahun kedua, dan  

e. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 

menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun 

ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank Muamalat, atas rahmat 

Allah Rabbul Izzati, menuju era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan 

seterusnya.  

Bank Muamalat Indonesia (BMI) menyediakan layanan kepada lebih dari 

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

Indonesia. Untuk mendukung jangkauan layanan, BMI juga bekerja sama dengan 

lebih dari 4.000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, memiliki 32.000 

ATM, dan bekerja sama dengan 95.000 merchant yang menerima pembayaran 

menggunakan kartu debet BMI. Selain itu, BMI juga mencatat prestasi sebagai satu-

satunya bank syariah di Indonesia yang telah membuka cabang di luar negeri. 

Cabang BMI tersebut berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk memudahkan 

nasabah di Malaysia, BMI menjalin kerjasama dengan Malaysia Electronic 

Payment System (MEPS), sehingga layanan BMI dapat diakses melalui lebih dari 

2.000 ATM di Malaysia.  

Sebagai bank yang menjadi pionir dalam perbankan syariah, Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) memiliki komitmen kuat untuk menyajikan layanan 

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

dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk 

daerah terpencil. Komitmen ini telah diakui dan diapresiasi oleh pemerintah, media 

massa, lembaga nasional dan internasional, serta masyarakat luas melalui lebih dari 

70 penghargaan prestisius yang diterima oleh BMI dalam lima tahun terakhir. 

Beberapa penghargaan yang telah diterima antara lain sebagai "Best Islamic Bank 

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

Financial Institution in Indonesia 2009" oleh Global Finance (New York), serta 

"The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009" oleh Alpha South East Asia 

(Hong Kong).  
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BMI terus berusaha untuk memberikan layanan perbankan yang 

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

kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Visi Bank Muamalat ialah: “Menjadi bank 

syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional”. 

Adapun misinya ialah: Menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia 

dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan 

orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. 

Ada beberapa akad yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada 

para nasabahnya. Secara umum, akad bank syariah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 

pembiayaan syariah, penghimpunan dana syariah, dan jasa syariah. Diantara akad 

tersebut: 

1) Pembiayaan Syariah 

a) Murabahah 

Bank Muamalat menawarkan pembiayaan dengan menggunakan akad 

murabahah, yang merupakan bentuk transaksi jual beli antara Bank dan Nasabah. 

Dalam akad ini, Bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan barang dengan 

cara membeli barang atau unit yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang 

diminta oleh Nasabah. Setelah Bank memiliki barang tersebut, Bank kemudian 

menjualnya kepada Nasabah dengan harga lebih tinggi, yang merupakan 

keuntungan Bank dari transaksi murabahah. 

Bank Muamalat menyediakan berbagai produk pembiayaan murabahah, 

antara lain: 

1) KPR Ib Muamalat: Pembiayaan untuk membantu Nasabah memiliki 

rumah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

2) Pembiayaan IB Muamalat Multiguna: Pembiayaan yang bisa digunakan 

untuk berbagai keperluan modal secara fleksibel. 

3) Pembiayaan Investasi: Pembiayaan untuk mendukung rencana investasi 

Nasabah. 

4) Pembiayaan Modal Kerja Proyek: Pembiayaan untuk mendukung 

kegiatan proyek dengan tujuan pengembangan bisnis. 
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5) Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Developer: Pembiayaan untuk 

mendukung kegiatan konstruksi bagi para pengembang properti. 

6) Pembiayaan Buyer Financing: Pembiayaan yang membantu Nasabah 

dalam melakukan pembelian barang atau jasa. 

Bank Muamalat terus berinovasi dan menawarkan beragam produk 

pembiayaan murabahah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Nasabah. 

b) Wakalah 

Akad wakalah adalah proses pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak 

kepada pihak lain untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak. Dalam konteks pembiayaan, Bank Muamalat bertindak sebagai pelimpah 

wakalah kepada Nasabah untuk mencari barang atau unit yang diinginkan oleh 

Nasabah dalam rangka menjalankan akad jual beli antara Nasabah dan Bank. 

Dengan kata lain, Bank Muamalat memberikan wewenang kepada Nasabah untuk 

melakukan pencarian barang yang diinginkan dan melakukan transaksi jual beli 

dengan Bank. Jadi, dalam pembiayaan wakalah yang dikombinasikan dengan 

murabahah, Bank Muamalat memberikan wewenang kepada Nasabah untuk 

mencari barang yang sesuai dengan keinginan Nasabah dan melakukan transaksi 

jual beli dengan Bank Muamalat. 

c) Istiṣnā’ 

Istiṣnā’ adalah bentuk akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara 

pemesan (Nasabah) dan penjual. Pada pembiayaan dengan akad istisna', Nasabah 

melakukan pemesanan suatu barang kepada Bank dengan menjelaskan spesifikasi 

dan jumlah yang diinginkan. Kemudian, Bank dan Nasabah melakukan negosiasi 

hingga mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Setelah 

kesepakatan dibuat, Bank akan membeli atau memesan barang pesanan Nasabah 

kepada supplier atau produsen. Nasabah akan membayarkan pembelian tersebut 

kepada Bank, baik secara muka, dicicil, atau dibayar di belakang. Produsen 

kemudian akan mengirim barang sesuai pesanan kepada Nasabah, sementara 

dokumen pembuatan dan pengiriman barang dikirim ke Bank. 
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Di Bank Muamalat, terdapat pembiayaan istisna' dengan produk seperti 

Pembiayaan KPR iB Muamalat indent. Pembiayaan ini memungkinkan Nasabah 

untuk melakukan pemesanan rumah dengan spesifikasi yang diinginkan. 

d) Ijarah 

Akad ijarah adalah bentuk akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa 

dan penyewa dengan tujuan mendapatkan imbalan atas penggunaan obyek sewa 

tersebut. Dalam konteks pembiayaan, Nasabah dapat menggunakan akad ijarah 

untuk memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Bank, di mana Bank akan 

mendapatkan ujrah sebagai imbalan atas penggunaan jasa tersebut. Dalam 

pembiayaan dengan akad ijarah, Nasabah dapat mengajukan penggadaian emas 

kepada Bank. Selanjutnya, dilakukan akad ijarah antara Nasabah dan Bank. 

Nasabah akan menyerahkan emas sebagai objek gadai, dan Bank akan memberikan 

uang pinjaman gadai kepada Nasabah. Kemudian, Nasabah akan mengembalikan 

uang gadai beserta uang sewa penyimpanan kepada Bank, dan Bank akan 

mengembalikan barang gadai berupa emas kepada Nasabah. Akad ijarah ini 

umumnya digunakan dalam Pembiayaan IB Muamalat Multiguna, seperti dalam 

penyewaan safe deposit box atau melalui penggadaian emas. 

e) Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) 

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik 

obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang 

disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu 

sesuai dengan akad sewa. 

Dalam pembiayaan dengan menggunakan akad Ijarah Muntahiyah 

Bittamlik, Nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepemilikan 

terhadap objek sewa kepada Bank. Bank kemudian membeli objek sewa tersebut 

sesuai dengan pesanan Nasabah kepada pemilik objek sewa. Setelah membeli objek 

sewa, Bank menyewakannya kepada Nasabah dengan menggunakan akad ijarah 

dan janji hibah atau janji jual di akhir masa sewa. Nasabah setuju dengan akad ini 

dan melakukan pembayaran sewa dalam bentuk cicilan sesuai dengan masa sewa 

yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir, objek sewa akan dihibahkan atau 

dijual kepada Nasabah. 
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Pada Bank Muamalat, terdapat pembiayaan IMBT (Ijarah Muntahiyah 

Bittamlik) yang tersedia untuk segmen corporate dan commercial. Produk 

pembiayaan ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan dan 

pada akhirnya memperoleh kepemilikan atas objek sewa yang dibutuhkan. 

f) Musyarakah 

Musyarakah adalah bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Dalam akad musyarakah, setiap pihak 

memberikan kontribusi dana atau modal sesuai dengan kesepakatan, dan 

keuntungan serta risiko usaha akan ditanggung bersama sesuai dengan nisbah yang 

telah disepakati. Dalam konteks Bank Syariah, musyarakah digunakan sebagai 

transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk 

menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha kemudian dibagikan 

antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara 

kerugian akan ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak.  

Bank Muamalat menyediakan berbagai jenis pembiayaan musyarakah, 

seperti pembiayaan modal kerja reguler, pembiayaan modal kerja proyek, 

pembiayaan rekening koran syariah (PRKS), dan lain-lain. Produk pembiayaan ini 

memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berinvestasi dan berbagi 

keuntungan serta risiko dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

g) Musyarakah Mutanaqisah 

Musyarakah Mutanaqisah adalah Pembiayaan musyarakah yang 

kepemilikan aset/barang atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan 

pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. MMQ ialah akad kerjasama antara 

Nasabah dan Bank untuk melakukan pembiayaan KPR. Akad ini dilakukan dengan 

cara Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan KPR kepada Bank dengan 

menggunakan akad MMQ. Nasabah dan Bank melakukan akad MMQ dengan 

syarat porsi kepemilikan Bank lebih besar (hishah). Nasabah dan Bank selanjutnya 

menaruh modal sesuai dengan porsi yang disepakati. Setelah itu KPR tersebut 

digunakan oleh Nasabah, dan Nasabah melakukan pengembalian porsi modal Bank 
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bersama dengan ujrah (karena KPR tersebut digunakan dengan cara sewa). Setelah 

pengembalian porsi modal dari Nasabah dan pemilikan bank dinyatakan sebesar 0% 

maka kepemilikan KPR tersebut telah menjadi milik nasabah sepenuhnya. Pada 

Bank MUAMALAT terdapat pembiayaan MMQ dengan jenis produk-produk 

seperti; Pembiayaan KPR iB Muamalat ready stock dan indent, Pembiayaan 

Refinancing Syariah, dan lain-lain. 

h) Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah Muqayyadah merupakan bentuk akad kerja sama kemitraan 

antara penyedia dana usaha dan pengelola usaha untuk mendapatkan hasil usaha 

dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada 

awal kerja sama. Dalam pembiayaan perbankan dengan menggunakan akad 

mudharabah muqayyadah, Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada 

Bank. Kemudian, Bank dan Nasabah melakukan akad mudharabah muqayyadah 

dengan ketentuan waktu pembiayaan dan jenis usaha yang dibatasi. Bank 

memberikan dana pembiayaan kepada Nasabah, yang kemudian digunakan untuk 

pengelolaan usaha. 

Nasabah bertanggung jawab untuk mengembalikan dana pembiayaan 

beserta nisbah yang telah disepakati. Pembagian keuntungan usaha dilakukan sesuai 

dengan nisbah yang ditentukan dalam akad kerja sama. Pada Bank Muamalat, 

terdapat pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dengan berbagai produk, seperti 

pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah, seperti Multifinance, BPRS, dan 

lain-lain. Produk pembiayaan ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk 

mendapatkan dana pembiayaan yang mereka butuhkan untuk operasional dan 

pengembangan bisnis mereka dalam kerangka prinsip syariah.. 

2) Penghimpunan Dana Syariah 

a) Wadiah Yad Dhamanah 

Wadiah Yad Dhamanah adalah Penyerahan Barang Jaminan dari Nasabah 

pemilik barang  jaminan atas hutang kepada Bank. Konsepnya Nasabah membuka 

rekening dan menempatkan sejumlah dana pada Bank dengan akad wadhiah yad 

dhamanah dimana Bank menerima titipan dana tersebut pada rekening nasabah dan 

Bank menjamin bahwa dana tersebut akan aman dan dapat ditarik kapanpun oleh 
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nasabah saat membutuhkannya. Secara singkat Wadhiah yad dhamanah dapat 

dipahami bahwa Nasabah menyimpan dananya Pada Bank MUAMALAT sebagai 

titipan untuk dapat merealisasikan tujuannya di masa yang akan datang. Akad ini 

ini terdapat pada jenis produk-produk seperti; Tabungan IB Hijrah Haji, Tabungan 

IB Hijrah, Tabungan IB Hijrah Valas, Tabunganku, Tabungan IB Hijrah Rencana, 

Tabungan IB Hijrah Prima, Tabungan IB Hijrah Simple. 

b) Mudharabah Mutlaqah 

Mudharabah Mutlaqah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara 

penyedia dana usaha dengan Pengelola usaha. Konsepnya nasabah membuka 

rekening deposito dengan menempatkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan 

dalam jangka waktu tertentu dengan akad Mudharabah Mutlaqah, selanjutnya Bank 

menyiapkan bilyet deposito tertera di dalam deposito tersebut nisbah bagi hasil 

antara Nasabah dan Bank. setelah disepakati Nasabah hanya dapat mengambil 

dananya tersebut setelah jatuh tempo yang tertera pada bilyet deposito tersebut.  

Secara singkat Mudharabah Mutlaqah dapat dipahami bahwa Nasabah menyimpan 

dananya Pada Bank MUAMALAT sebagai dana investasi dengan tujuan 

mendapatkan bagi hasil dari bisnis yang dijalankan oleh Bank. Akad ini terdapat 

pada jenis produk seperti Deposito dan Giro IB Hijrah Ultima Corporate, Giro IB 

MUAMALAT Attijary Corporate. 

3) Jasa Syariah 

a) Rahn 

Rahn adalah Penyerahan Barang Jaminan dari Nasabah pemilik barang  

jaminan atas hutang kepada Bank. Rahn salah satu contoh dari multi akad (akad 

utama yang tidak berdiri sendiri) sehingga digunakan sebagai akad pelengkap. Di 

dalam perbankan akad ini terjadi pada produk gadai yang menggunakan akad ijarah 

sebagai akad utama dan akad rahn sebagai akad pelengkap. Akad ini dilakukan 

dengan cara Nasabah mengajukan penggadaian emas kepada Bank, yang kemudian 

dilakukan akad ijarah diantara Nasabah dan Bank. Selanjutnya Nasabah 

menyerahkan emas sebagai objek gadai dan Bank memberikan uang pinjaman gadai 

kepada Nasabah dan pada saat ini berlaku akad rahn. Setelah itu, Nasabah 
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mengembalikan uang gadai beserta dengan uang sewa penyimpanan kepada Bank 

dan Bank mengembalikan barang gadai berupa emas kepada pihak Naasabah. Akad 

ini belum terdapat pada IB MUAMALAT. 

b) Hawalah 

Hawalah adalah pengalihan hutang dari Nasabah yang berhutang kepada 

Bank (pihak yang menanggung) atas permintaan  Nasabah yang memiliki 

piutang/tagihan dengan  persetujuan para pihak. Konsep alur akad ini ialah hawalah 

(take over) yaitu suatu akad yang digunakan dalam produk perbankan dengan cara 

pengalihan hak tagih nasabah dari pihak pertama (Bank 1) kepada pihak kedua 

(Bank 2). Akad ini dilakukan dengan cara Nasabah yang telah mendapatkan 

pembiayaan dari pihak pertama (Bank 1) mengajukan take over kpd pihak kedua 

(Bank 2), selanjutnya Nasabah dan pihak kedua (Bank 2) melakukan akad hawalah 

dengan ketentuan Nasabah memenuhi persyaratan dari pihak kedua berupa Nasabah 

tidak boleh terlibat sebagai pembiayaan bermasalah dan harus melakukan 

pengembalian dana pembiayaan dalam kategori lancar selama melakukan 

pengembalian dana pembiayaan dengan pihak pertama (Bank 1). Setelah terjadi nya 

akad hawalah, pihak kedua (Bank 2) melakukan pembayaran hak tagih nasabah 

kepada pihak pertama (Bank 1).  

c) Kafalah 

Kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh Bank kepada 

Nasabah yang mempunyai piutang/proyek apabila Nasabah yang berhutang tidak 

mampu membayar/menyelesaikan kewajibannya. Akad ini ialah akad yang 

digunakan oleh perbankan sebagai Kafil yang memberikan jaminan kepada pihak 

ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah yang ditanggung. Akad ini dilakukan 

dengan cara, Nasabah melakukan pengajuan untuk menggunakan produk kafalah 

kepada Bank. Setelah itu, Nasabah melakukan pembelian barang tertentu yang 

terjaminkan oleh Bank pada pihak ketiga. Akad ini terdapat pada produk Letter of 

Credit dan Bank Garansi 

d) Qardh 

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak 
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yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu. Akad Qardh tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi dapat 

digunakan untuk melengkapi akad lain seperti wakalah bil ujrah misalnya dalam 

pembiayaan talangan haji dimana dana tersebut digunakan untuk penalangan biaya 

haji yang harus lunas sebelum keberangkatan. Bank melakukan akad Qordh untuk 

penalangan tersebut dan Nasabah membayar fee (ujrah) untuk Bank sebagai wakil 

yang membayar biaya dalam rangka memperoleh nomor porsi atau pelunasan 

BPIH. Akad ini terdapat pada produk Pro Haj Al Ijarah Finance. 

e) Sharf 

Sharf merupakan kegiatan jual beli uang kertas asing (UKA) atau yang 

lebih dikenal sebagai Bank Notes, serta perjanjian jual beli valuta asing secara tunai 

dengan penyelesaian transaksi dalam waktu tidak lebih dari dua hari kerja. Akad ini 

sering digunakan di Bank, di mana Nasabah dan Bank sepakat untuk melakukan 

pertukaran mata uang asing. Contohnya, Nasabah datang ke Bank untuk membeli 

sejumlah mata uang asing, seperti dollar, dari Bank. Bank akan menyediakan mata 

uang yang diinginkan Nasabah dengan harga yang telah disepakati pada hari itu. 

Selanjutnya, Bank akan melakukan penyerahan mata uang tersebut secara langsung 

kepada Nasabah, atau paling lambat dalam dua hari sesuai ketentuan yang berlaku. 

Akad ini sering digunakan dalam produk layanan penukaran valuta asing yang 

tersedia di Bank Muamalat. Nasabah dapat melakukan transaksi penukaran mata 

uang asing dengan Bank Muamalat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. 

2. Konsep al-Waad dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012. 

Seluruh produk dan aktivitas transaksional yang dijalankan oleh bank 

Syariah tak terkecuali bank Muamalat tidak terlepas dari adanya Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia terkait Waad ini dilatarbelakangi oleh kebingungan yang terjadi 

dalam penerapan IMBT di bank syariah. Sejatinya MUI telah menerbitkan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya 

Bittamlik. Secara umum, fatwa ini tidak bisa dilepaskan dari fatwa terkait Ijarah, 

dimana diterangkan bahwa semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah 



86 

 

(Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-

Muntahiyah bi al-Tamlik. 

Namun seiring berjalannya waktu dan diterapkannya akad tersebut di 

berbagai bank Syariah di Indonesia, muncul keraguan di kalangan masyarakat 

khususnya para nasabah. Keraguan tersebut kaitannya dengan IMBT ini dalam hal 

akad janji yang mengikat setelah berakhirnya masa sewa dengan peralihan obyek 

IMBT baik secara hibah maupun jual beli. Keraguan tersebut tekait dengan 

ketidakpastian hukum yang menjadi implikasi dari klausul fatwa tersebut.  

Lebih lanjut, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-

MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik disebutkan mengenai ketentuan 

tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik bahwasanya pihak yang melakukan 

al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih 

dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, 

hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai. Adapun janji pemindahan 

kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah waad (الوعد), yang 

hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada 

akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 

Fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan permintaan dari LKS (Lembaga 

Keuangan Syariah) terkait maraknya praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-

menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, 

kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Fatwa tersebut menegaskan bahwa 

janji perpindahan kepemilikan yang disepakati sejak awal IMBT bersifat tidak 

mengikat atau tidak wajib. Implikasinya, baik pihak nasabah maupun pihak bank 

bisa saja membatalkan perpindahan kepemilikan jika masa sewa telah usai. Hal 

tersebut menuai kontroversi karena rentan terjadi sengketa atau perselisihan antar 

kedua belah pihak jika salah satunya membatalkan secara sepihak akad perpindahan 

tersebut. 

Janji (waad) ini sendiri tidak hanya digunakan pada IMBT, namun sering 

digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, pararel 

dan/atau dalam transaksi yang multi akad (al- 'uqūd al-murakkabah). Sejatinya, 
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janji yang disepakati di awal oleh kedua belah pihak merupakan ranah fikih yang 

terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Para fuqaha berbeda pendapat 

(ikhtilaf) mengenai hukum menunaikan janji (al-wafā' bi-al-waad) dimana hal 

tersebut kurang menjamin kepastian hukum. Atas dasar hal inilah Majelis Ulama 

Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional kembali mengkaji hal tersebut secara 

komperhensif yang kemudian menelurkan fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 tentang al-waad. 

Konklusi dari fatwa tersebut adalah para ulama lebih cenderung kepada 

pendapat ulama yang memandang bahwa hukum menunaikan janji (al-wafā' bi-al-

waad) merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh dua pihak yang 

saling berjanji. Pendapat tersebut merupakan pendapat Imam Sa'id Ibn Umar, 

Samurah Ibn Jundub, Ibn Syubrumah (ulama Hanabilah), dan Imam Ibn Hazm 

(ulama Zhahiriah), Ibn al-Syath al-Maliki (Qasim Ibn Abd Allah),Muhammad Abd 

Allah Ibn aI-'Arabi, Imam Ishaq Ibn Rahawaih, Imam Muhammad al-Ghazali, dan 

Imam Abu Bakr al-Razi al-Jashash. Olehnya fatwa ini melazimkan janji mesti 

ditunaikan oleh kedua pihak dan bahwasanya hal tersebut lebih tampak maslahatnya 

bagi kedua belah pihak. 

Pada bagian keputusan disebutkan bahwa Janji (waad) dalam transaksi 

keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh 

wa'id (pihak yang berjanji) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Fatwa tersebut yang mencakup ketentuan umum dan ketentuan khusus. 

Ketentuan umum tersebut yaitu: 

1. Wa'id harus cakap hukum (ahliyyat al-wujūb wa al-adā'); 

2. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka 

efektivitas keberlakukan janji tersebut bergantung pada izin 

wali/pengampunya; dan 

3. Wa'īd harus merniliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan 

mau'ūd bih. 

Adapun ketentuan khusus: 

1. Waad harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian; 
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2. Waad harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau 

dilaksanakan mau'ud (waad bersyarat); 

3. Mau'ud bih tidak bertentangan dengan syariah; 

4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; 

dan 

5. Mau'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud 

angka 2. 

3. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 dan Akad 

IMBT di Bank Muamalat Indonesia. 

Akad IMBT merupakan satu dari sekian akad yang dijalankan atau 

ditawarkan oleh Bank Muamalat di Indonesia kepada para nasabahnya. Dalam skala 

nasional, bank Muamalat sendiri banyak menawarkan jenis akad kepada 

nasabahnya. Akad IMBT sendiri memiliki ruang lingkup yang spesifik, dalam hal 

ini yaitu obyek yang dapat diterapkan akad IMBT meliputi mesin pabrik, alat berat 

dan semacamnya. Lebih jauh, akad IMBT memiliki ketentuan yang spesifik yang 

tampaknya para nasabah kurang memahami regulasi tersebut. Ketentuan spesifik 

tersebut bukan hanya terasa asing di kalangan awam, namun juga sebagian pegiat 

bank syariah merasa tidak memahami secara komperhensif ketentuan-ketentuan 

tersebut. 

Implementasi akad IMBT di bank Muamalat khususnya terkait ketentuan 

waad selain berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN- 

MUI/III/2002 tentang IMBT secara umum dan Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 terkait waad secara khusus, juga berpedoman dan berlandaskan asas 

yang dituangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara spesifik diatur 

dalam lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, dimana di dalamnya juga termuat ketentuan khusus mengenai waad 

dalam akad IMBT. 

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan terhadap pihak Otoritas Jasa 

Keuangan, mereka mengemukakan bahwa pemenuhan Wa’ad dalam transaksi akad 
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IMBT harus berpedoman dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, apa yang telah dijabarkan mengenai 

waad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN- MUI/III/2002 tentang 

IMBT dan Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 terkait waad serta fatwa 

lainnya yang linear. Kedudukan fatwa ini tentunya telah diakui, jadi semua lembaga 

keuangan yang berbasis syariah juga harus menerapkan isi dari fatwa tersebut. 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan yang ada di Indonesia 

turut menyokong adanya fatwa ini dalam rangka mencegah timbulnya kerugian bagi 

semua pihak.127 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa 

Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga keuangan syar’i yang mengusung 

konsep dan berpegang teguh pada prinsip syariah dalam aktivitas transaksional 

kesehariannya. Menurut keterangan dari bapak Nurman Prayudi yang akrab disapa 

Pak Yudi bahwasanya: 

Produk yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia secara umum 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu akad sosial (tabarru’) seperti tabungan 

dan giro dan akad komersial (tijarah) seperti mudrabah, MMQ, IMBT dan 

selainnya, dimana kedua jenis akad ini berpedoman pada prinsip syariah 

sesuai arahan DSN-MUI dan prinsip-prinsip hukum positif yang sejalan 

dan berdasarkan arahan dan rekomendasi dari pihak Otoritas Jasa 

Keuangan yang merupakan perpanjangan dari Bank Indonesia untuk 

menangani masalah yang berkaitan dengan produk jasa keuangan. 

Produk yang ditawarkan oleh bank Muamalat sejatinya tidak jauh berbeda 

dengan produk yang dimiliki oleh bank konvensional. Setiap produk yang 

ditawarkan oleh bank konevensional pasti atau kebanyakannya terdapat alternatif 

serupa yang dijalankan oleh bank Muamalat. Hanya saja sisi keunggulan bank 

Mamalat tentunya terbebas dari prinsip-prinsip keuangan ribawi dan unsur yang 

diharamkan lainnya. Hal tersebut dapat ditinjau dari aspek pengawasan yang 

dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat sendiri yang merupakan 

tim khusus dibawah pembinaan Dewan Syariah Nasional MUI, dan pengawasan 

dari OJK yang merupakan unsur pengawas dari sisi hukum positif. Walhasil, semua 
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produk yang diberlakukan dan ditawarkan kepada nasabah sejatinya telah 

mengalami berbagai kajian hingga produk tersebut layak dan sesuai syar’i untuk 

dipasarkan secara umum. 

Dari berbagai jenis produk keuangan yang ada di Bank Mualamat, akad 

yang digunakan oleh setiap produk tentunya beragam tergantung kesesuaian dengan 

isi dan tujuan produk tersebut. Hal tersebut sebagaimana diuraikan oleh bapak 

Yuda, bahwasanya untuk akad dengan sistem komersial atau tijarah diantaranya 

yaitu mudarabah, musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan Ijarah Muntahiya 

bittamlik (IMBT). Diantara akad tersebut, yang paling sering dan lazim digunakan 

oleh nasabah Bank Muamalat ialah akad mudarabah dan musyarakah mutanaqisah 

(MMQ), bahkan MMQ sendiri sedang booming dan digandrungi oleh nasabah 

karena berbagai kemudahan yang ditawarkannya serta sesuai dengan kebutuhan, 

kondisi dan tujuan dari nasabah itu sendiri. 

Beragam jenis akad yang ditawarkan oleh Bank Muamalat sendiri 

sejatinya tidak bermakna bahwasanya nasabah bebas menentukan akad apa yang 

ingin digunakan dalam pembiayaannya. Bapak Yuda menguraikan tahapan yang 

akan dilalui oleh setiap nasabah ketika hendak pengajuan suatu pembiayaan, 

diantaranya:128 

1.  Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan ke PT Bank Muamalat 

dengan menemui petugas marketing atau Account Officer. Setelah calon 

musta'jir dipertemukan ke bagian AO, disana calon musta’jir dapat 

mengemukakan tujuan pembiayaan sehingga petugas dapat mengarahkan 

dan membimbing pada jenis pembiayaan yang dimaksud untuk dilakukan 

wawancara. Dalam proses ini harus dipastikan bahwa calon musta’jir 

memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Muamalat.  

2. Account Officer melakukan wawancara singkat terhadap calon musta’jir 

lalu dilanjutkan dengan analisis data permohonan pembiayaan yang telah 

diajukan oleh calon musta’jir. Hasil dari wawancar singkat dan didukung 

 

128Nurman Prayudi (40 tahun), Karyawan Swasta, Wawancara, Makassar, 13 November 

2023. 
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oleh hasil analisa Account Officer yang kemudian akan menentukan layak 

atau tidaknya pembiayaan tersebut diberikan. 

3. Jika Account Officer memandang bahwa pembiayaan tersebut layak 

diberikan, maka Account Officer kembali melakukan peninjauan ulang 

melalui survei usaha untuk mengetahuin kevalidan hasil wawancara 

singkat yang telah dilakukan. Jika dianggap bahwa usaha yang disurvei 

itu memiliki prospek yang bagus, maka dari pihak bank akan melakukan 

survei ulang guna memastikan kembali bahwasanya usaha tersebut benar-

benar layak untuk dibiayai. 

4. Dari hasil wawancara dan survei Account Officer dapat disimpulkan 

dengan membuat proposal usaha musta’jir serta menerima taksasi jaminan 

dari legal. 

5. Pihak Bank melakukan analisa produk tersebut, dan kesesuaiannya 

dengan data nasabah meliputi tujuan akad, penghasilan nasabah, dan jenis 

barang yang akan diakadkan. 

6. Setelah analisa dilakukan, pihak bank menyampaikan keputusan kepada 

naabah terkait disetujui atau tidaknya permohonan nasabah 

7. Jika tidak disetujui, maka nasabah diberikan alternatif akad lain yang 

hampir semisal, namun lebih sesuai dengan kondisi nasabah tersebut. 

8. Jika disetujui, maka dibuatkan surat persetujuan yang ditujukan kepada 

nasabah, dimana surat persetujuan tersebut dilampirkan SP3 dan klausul 

akad yang meliputi plafond angsuran, hak dan kewajiban nasabah, fasilitas 

beserta syarat dan ketentuannya secara terperinci. 

9. Setelah nasabah membaca dengan seksama dan menyetujui isi klausul 

tersebut, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak notaris dan 

penetapan tanggal penandatanganan akad. 

10. Notaris saat melakukan pengecekan ulang merujuk ke SP3 yang telah 

disebutkan di atas. 

11. Sebelum menandatangani akad, pihak bank dan notaris kembali 

menjelaskan kepada nasabah terkait SP3 yang akan ditandatangani. Hal 
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ini tentu saja bertujuan agar pihak nasabah benar-benar memahami tujuan 

dan hak serta kewajiban yang harus ia tunaikan. 

12. Setelah semua selesai, pihak bank mendeviasikan lalu berjalanlah akad 

sebagaimana mestinya. 

Jika ditinjau secara spesifik terkait akad IMBT yang dijalankan di Bank 

Muamalat khususnya kantor cabang Makassar, maka alur akadnya sama persis 

dengan yang diuraikan di atas. Pada tahun 2008, Bank Muamalat menginisiasi 

penawaran KPR (Kredit Perumahan Rakyat) dengan skema IMBT ini, dimana Bank 

membeli rumah dengan harga tertentu, yang kemudian disewa oleh nasabah dalam 

jangka waktu tertentu yang selanjutnya di akhir masa sewa maka rumah yang 

disewakan tersebut akan dialihkan kepemilikannya kepada nasabah. Ketentuan 

lanjutan mengenai IMBT di Bank Muamalat Indonesia diatur dalam klausul “Akad 

Ijarah Muntahiya Bitamlik (Pembiayaan Refinancing Syariah)” yang terdiri atas 27 

Pasal meliputi:  

1. Pasal 1 Defenisi 

2. Pasal 2 Pokok Akad 

3. Pasal 3 Penyerahan Objek Sewa 

4. Pasal 4 Jangka Waktu dan Harga Sewa  

5. Pasal 5 Syarat Realisasi 

6. Pasal 6 Tata Cara Pembayaran 

7. Pasal 7 Biaya, Potongan Dan Pajak-Pajak 

8. Pasal 8 Denda 

9. Pasal 9 Berakhirnya Masa Sewa 

10. Pasal 10 Pengakuan Hutang Dan Penyerahan Agunan 

11. Pasal 11 Agunan 

12. Pasal 12 Penggunaan Dan Pungutan 

13. Pasal 13 Kewajiban Pemeliharaan 

14. Pasal 14 Tambahan Peralatan Dan Pengawasan 

15. Pasal 15 Peristiwa Cidera Janji 

16. Pasal 16 Akibat Cidera Janji 

17. Pasal 17 Pernyataan Dan Jaminan Nasabah 

18. Pasal 18 Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah 

19. Pasal 19 Risiko 

20. Pasal 20 Asuransi 

21. Pasal 21 Force Majeure 

22. Pasal 22 Pengawasan Dan Pemeriksaan 

23. Pasal 23 Hukum Yang Berlaku 

24. Pasal 24 Penyelesaian Perselisihan 

25. Pasal 25 Persyaratan Khusus  
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26. Pasal 26 Surat Menyurat 

27. Pasal 27 Ketentuan Penutup 

Skema akad yang dijalankan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 

mengenai pokok akad yaitu: 

4. Menyewakan obyek sewa kepada nasabah dan nasabah sepakat untuk 

menyewa obyek sewa dari bank, berupa ...........[ 7 ] / sebagaimana 

diuraikan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang 

tak terpisahkan dari akad ini. 

5. Pada akhir masa sewa saat nasabah telah membayar seluruh utang IMBT 

kepada bank, maka bank akan menghibahkan objek sewa kepada nasabah 

yang akan dilakukan dengan perjanjian hibah tersendiri. 

Dalam butir poin kedua dapat dipahami bahwa proses pemindahan obyek 

sewa saat berakhirnya masa sewa merupakan suatu kelaziman yang mengikat pihak 

bank, dan peralihan obyek sewa dilakukan dengan akad hibah. Secara runut, skema 

akad IMBT di Bank Muamalat dapat diuraikan melalui bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dipaparkan secara runut, alur transaksi yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut:  

1. Negosiasi dan Akad 

Ijarah 

Bank 

Muamalat 

selaku 

Pemberi 

Sewa 

(Mu’ajjir) 

Nasabah 

selaku 

Penyewa 

(Musta’jir) 

Objek 

Ijarah 

(Mu’jar) 

4. Membayar biaya sewa 

2. Membeli 

barang pada 

pemasok 

3. Menggunakan 

Obyek Ijarah 

5. Pengalihan hak 

milik barang setelah 

akhir masa sewa 
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1. Nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir 

permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi 

kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah.  

2. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek 

sewa yang akan digunakan nasabah.  

3. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang 

disepakati dalam kontrak.  

4. Nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan 

kesepakatan akad sewa.  

5. Pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik 

barang melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa secara hibah atau 

jual beli. 

Selanjutnya dalam perjanjian IMBT terdapat klausul khusus mengenai 

waad. Perlu diketahui bahwasannya didalam hukum positif, waad sepadan dengan 

janji atau pernyataan pihak tentang kesanggupan untuk melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad sepadan dengan kata perjanjian, 

yaitu suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau 

di mana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini jelas 

antar akad dengan waad jelas berbeda meskipun didalam fikih antara akad dan waad 

saling berhubungan. 129  Lebih spesifik terkait waad, pak Yuda menguraikan 

beberapa ketentuan umum terkait waad dan ketentuan yang berhubungan dengan 

akad IMBT secara khusus, diantaranya: 

1. Waad merupakan janji yang mengikat pihak bank dan nasabah dalam 

penunaian akad tertentu. 

2. Pada dasarnya, hampir semua akad di bank Muamalat menjalankan waad 

ini termasuk mudarabah dan MMQ, tentunya dengan beragam corak dan 

jenis yang sesuai dengan tipe akad tersebut. 

 

129R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Internusa, 2004). h.1. 
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3. Ketentuan waad yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 merupakan waad yang spesifik mengatur akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik. 

4. Waad yang dimaksudkan dalam poin 3 merupakan waad yang 

menggandeng dua akad yang berbeda yaitu ijarah/sewa dan jual beli/bai’. 

5. Pada prinsipnya, waad yang dijalankan oleh bank Muamalat kantor 

cabang Makassar adalah waad yang mengikat kedua belah pihak yang 

dalam hal ini pihak bank dan nasabah.  

6. Waad yang mengikat tersebut tertuang secara khusus dalam klausul akad 

pada pasal 10 ayat 5 yang berbunyi : Setelah penyerahan Objek Sewa 

dilakukan oleh NASABAH kepada BANK dan seluruh hutang yang 

timbul atas Akad IMBT ini diselesaikan oleh NASABAH, BANK 

kemudian akan menghibahkan Objek Sewa tersebut kepada NASABAH. 

Dengan selesainya hibah tersebut, Objek Sewa selanjutnya menjadi milik 

NASABAH sepenuhnya 

7. Waad yang dimasudkan dalam IMBT sendiri berkemungkinan dua hal, 

yaitu akad ijarah atau sewa menyewa diakhiri dengan bai’ atau jual beli, 

ataupun diakhiri dengan hibah. 

8. Bank Muamalat sendiri menjalankan skema pertama, dimana waad yang 

dimaksudkan diakhiri dengan hibah dengan ketentuan terperinci 

sebagaimana disebutkan dalam akad pada pasal 1 ayat 8 terkait defenisi 

Ijarah Muntahiya Bittamlik yaitu: 

Ijarah Muntahiya Bi Tamlik ("IMBT") adalah prinsip sewa-menyewa 

antara pemberi manfaat dengan penyewa / penerima manfaat sewa untuk 

memperoleh manfaat atas Obyek Sewa, dimana 

NASABAH/penyewa/penerima manfaat sewamembayar Harga Sewa 

kepada BANK/pemberi sewa / pemberi jasauntuk jangka waktu tertentu, 

dan pada akhir masa sewa saat NASABAH telah menyelesaikan 

kewajiban (sewa) atas objek IMBT, BANK kemudian 
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menghibahkan/memberikan objek IMBT tersebut kepada NASABAH 

melalui Perjanjian Hibah.130 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan didasarkan pada butir akad 

tersebut, maka kita dapat memahami bahwasanya akad IMBT pada bank Muamalat 

Indonesia Cabang Makassar menggunakan skema sewa dan diakhiri dengan hibah 

atau pemberian tanpa iwad. Multiakad ini di satu sisi termasuk dalam kategori Akad 

Bergantung/Akad Bersyarat (al-’uqūd al-mutaqābilah), dimana dalam tradisi fikih, 

model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Secara 

spesifik ini termasuk penggabungan antara akad pertukaran (mu'āwadhah) yaitu 

sewa menyewa dengan akad tabarru’ yaitu hibah . Para ulama seringkali 

mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (isytirāṭ ‘aqd bi ‘aqd), yang 

artinya satu akad tidak akan tercapai kecuali dengan sempurnanya akad 

sebelumnya. 

Skema kedua yaitu sewa menyewa yang diakhiri dengan jual beli, dimana 

skema ini secara de facto tidak tertuang dalam klausul akad, namun berdasarkan 

pengamatan peneliti, bank cenderung menjalankan hal ini, dimana akumulasi 

nominal pembayaran sejak awal penandatanganan akad dinilai sebagai nilai jual 

dari aset tersebut, dan itulah yang dicantumkan pada perjanjian akad jual beli di 

akhir masa sewa. Dalam hal ini, akad dengan skema kedua termasuk dalam akad 

berbeda (al-’uqūd al-mukhtalifah), yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang 

memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. 

Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, yang mana dalam 

akad sewa mengharuskan ada ketetapan terkait jangka waktu, sedangkan dalam jual 

beli sebaliknya.  

Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang mutanāqiḍah, 

mutaḍāddah dan mutanāfiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing. 

Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang 

lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan 

 

130 AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITAMLIK (PEMBIAYAAN REFINANCING 

SYARIAH) oleh Bank Muamalat Indonesia 
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menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung 

adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.  

 

4. Tantangan dan Hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No. 

85/DSN-MUI/XII/2012 terkait Akad IMBT di Bank Muamalah 

Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat sejumlah hambatan dan 

tantangan penerapan fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 terkait waad 

pada Akad IMBT di Bank Muamalat Indonesia yang muaranya tentunya hambatan 

secara umum pada akad IMBT, yaitu sebagai berikut: 

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang seluk beluk akad IMBT 

ini.131 Minimnya pengetahuan terhadap akad ini diantara penyebabnya ialah selain 

karena memang kurang tersosialisasikan baik secara umum di masyarakat maupun 

secara khusus kepada nasabah bank Muamalat Indonesia, juga disebabkan karena 

keterbatasan person yang menguasai secara spesifik akad IMBT ini. Person-person 

tersebut antara lain ialah akademisi yang berkecimpung di dunia ekonomi syariah 

dan para alim ulama yang tergabung di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat juga menjadi penyebab 

dan di sisi lain akibat dari minimnya akad ini digunakan dalam sektor industri jasa 

keuangan syariah. 

Kurangnya pengetahuan tentang IMBT tentu saja berimbas pada 

penerapan IMBT dan secara spesifik bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 

85/DSN-MUI/XII/2012 terkait waad. Meskipun secara substansial fatwa tersebut 

berlaku umum dan mencakup semua transaksi keuangan dan bisnis syariah 

berwujud multiakad (al- 'uqud al-murakkabah) yang mengakomodir sistem waad 

semisal Musyarakah Mutanaqisah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa multiakad 

yang menerapkan ketentuan waad secara komperhensif hanya Ijarah Muntahiya 

Bittamlik ini. Hal itu juga tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-

 

131Nurman Prayudi (40 tahun), Karyawan Swasta, Wawancara, Makassar, 13 November 

2023. 
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MUI/III/2002 bahwasanya Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal 

akad Ijarah adalah wa'd (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu 

ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan 

setelah masa Ijarah selesai. 

Bank Muamalat sendiri sebagaimana informasi dari Pak Muchlis bahwa 

mereka mencatatkan akad IMBT terakhir yang diteken ialah terjadi pada tahun 2013 

silam, artinya sudah satu dekade lamanya akad ini tidak lagi digunakan. Dalam satu 

dekade terakhir, para nasabah cenderung memilih akad murabahah dan MMQ, 

karena keduanya masing-masing memiliki kelebihan dan sisi-sisi kemudahan. 

Meskipun demikian bank Muamalat tetap membuka peluang untuk 

digunakan kembali jika memungkinkan. Hal itu terbukti dengan pengakuan dari 

Pak Nurman Prayudi tentang adanya pengajuan sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang industri, dimana mereka bermohon kepada Bank Muamalat Indonesia 

Kantor Cabang Makassar untuk memperoleh akses menjalankan akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik dalam rencana mereka melakukan peremajaan terhadap 

sejumlah mesin-mesin produksi mereka. Dianntara pertimbangan mereka 

mengajukan akad IMBT ialah perhitungan aset aktiva dan pasiva, dimana ketika 

mereka memilih akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, praktis mesin yang mereka 

akadkan terhitung sebagai aset pasiva karena mereka secara legal hukum belum 

memiliki barang tersebut sepenuhnya alias masih dalam status sebagai barang 

sewaan. 

2. Kenaikan harga aset yang menjadi pembeda dari akad lain seperti 

mudarabah. Kenaikan harga tersebut berimbas pada plafond sewa bulanan yang 

tidak sama di setiap bulannya. Hal tersebut sesungguhnya telah tertuang dalam 

klausul akad, bahwa pihak bank bisa saja menaikkan harga sewa karena sejatinya 

mereka masih dalam akad ijarah atau sewa menyewa, dan dalam hal ini tidak ada 

masalah jika pihak penyewa menaikkan harga sewa. Namun tentunya ini juga 

menjadi salah satu pertimbangan nasabah untuk menjatuhkan pilihan kepada akad 

yang dipandang lebih memudahkan dari sisi ini seperti akad murabahah karena dari 

sisi ini angsuran bulanan yang dibayarkan relatif statis (flat). 
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3. Fenomena apatisnya sebagian nasabah terhadap setiap poin 

perjanjian yang dicantumkan dalam draft akad. Mereka menganggap dengan 

meghadirkan pihak notaris selaku penjamin mereka tidak perlu lagi mengetahui 

butir-butir kesepakatan dengan pihak bank. Padahal dari sisi ini sangat rentan 

terjadi sengketa apabila dikemudian hari nasabah merasa dirugikan dengan 

kebijakan pihak bank yang sebenarnya landasannya ialah klausul akad tersebut. 

Sejak diterapkannya akad IMBT ini pada tahun 2002 melalui Fatwa MUI 

yang tentunya diberlakukan di seluruh sektor industri keuangan syariah termasuk 

Bank Muamalat, peneliti belum mengetahui secara pasti jumlah akad IMBT yang 

telah dijalankan khususnya di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Makassar. 

Namun menilik fenomena yang terjadi bahwa akad ini terakhir dijalankan pada 

tahun 2013 yang artinya sudah satu dekade lamanya akad ini alpa di gelanggang 

perekonomian syar’i khususnya Bank Muamalat Makassar. Hal ini 

mengindikasikan bahwa akad ini kurang diketahui oleh khalayak umum.132 Pun 

demikian, bank Muamalat tetap memasukkan akad ini dalam daftar akad yang 

ditawarkan kepada nasabah karena tuntutan Undang-undang Ekonomi Syariah No. 

21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa DSN Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 27/DSN- MUI/III/2002 Tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-

Tamlik. 

B. Pembahasan 

1. Konsep Al-Waad pada Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 

dan akad IMBT di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 

Fatwa sejatinya sebagai salah satu produk hukum di Indonesia belum 

menunjukkan eksistensinya sebagai pegangan dan landasan hukum. Hal ini karena 

fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, 

dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru 

 

132Muchlis (38 tahun), Karyawan Swasta, Wawancara, Makassar, 13 November 2023. 
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diabaikan sama sekali. Dalam membuat fatwa, harus ada beberapa metodologi yang 

harus dilalui, diantaranya:133 

a. Fatwa tidak boleh taklid (mengikuti secara buta). Seorang ahli fatwa harus 

memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti secara 

bulat mujtahid lain. 

b. Fatwa tidak boleh melantur dari sikap hak asasi manusia yang diusung 

dalam Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara lain hak untuk memeluk 

suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu. 

c. Kebenaran fatwa bersifat relative sehingga selalu dimungkinkan untuk 

diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi. 

d. Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai 

tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak- pihak terkait 

tentang apa yang akan difatwakan. 

Secara normatif, fatwa sejatinya dapat menjadi nilai dan memiliki 

kekuatan yang mengikat jika, dan beberapa fatwa DSN MUI (fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia) merupakan hukum positif yang mengikat jika 

eksistensinya dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga 

pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Dalam ushul fikih 

dijelaskan bahwa terdapat empat dalil hukum yang disepakati akan validitas dan 

keabsahannya sebagai sumber hukum, yaitu Al-Qur’an, Sunah, ijmak dan qiyas. 

Jika dijabarkan korelasi antara empat dalil ini dengan fatwa, dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Fatwa disadur dan ditetapkan oleh ulama berlandaskan dalil Al-Quran 

atau sunah. Dalil al-Qur’an sendiri jelas validitas dan orisinalitas sumbernya (qath’ī 

aṡ-ṡubūt), sedangkan hadis sendiri terbagi, diantaranya ada yang jelas kevalidannya 

(qath’ī aṡ-ṡubūt) dan ada yang masih samar-samar (żanni aṡ-ṡubūt). 

Adapun fatwa yang ditetapkan oleh ulama yang berlandaskan dalil Al-

Qur’an (qath’ī aṡ-ṡubūt) dan jelas istidlalnya (qath’ī al-dilālah), maka ini jelas 

 

133Ainun Najib, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum 

Responsif,” LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 6, no. 2 (2012): h. 

395. 
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diterima sebagai hukum yang konkrit. Contohnya hukum terkait warisan yang 

diperoleh suami atau istri jika salah satu diantara mereka wafat, sebagaimana firman 

Allah dalam QS. An-Nisa/4:11. 

ٱلرُّبحعح مَِّا تَ ركَْنَ ۚ مِنۢ بَ عْدِ وَلَكحمْ نِصْفح مَا تَ رَكَ أزَْوهَجحكحمْ إِن لََّّْ يَكحن لهَّحنَّ وَلَدًٌۭ ۚ فإَِن كَانَ لَهحنَّ وَلَدًٌۭ فَ لَكحمح  
 يحوصِيَن بِهآَ أوَْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهحنَّ ٱلرُّبحعح مَِّا تَ ركَْتحمْ إِن لََّّْ يَكحن لَّكحمْ وَلَدًٌۭ ۚ فإَِن كَانَ 

لَكحمْ وَلَدًٌۭ فَ لَهحنَّ ٱلثُّمحنح مَِّا    وَصِيَّةٍۢ
 تحوصحونَ بهَِ 

نۢ بَ عْدِ وَصِيَّةٍۢ  134آ أوَْ دَيْنٍۢ َۗتَ ركَْتحم ۚ مِّ
Terjemahnya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika 

isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat 

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 

buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. 

Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. 

 

Adapun fatwa yang berlandaskan dalil al-Qur’an maupun sunah yang 

bersifat zannī al-dilālah maka ini adalah ranah ijtihadi para ulama dan masyarakat 

memiliki kebebasan untuk mengikuti fatwa tersebut atau tidak, khususnya dalam 

masalah kontemporer yang tidak ada landasan khususnya dari kedua sumber 

tersebut namun dalil-dalil umum yang mendekati. 

b. Fatwa secara normatif tidak dapat disebut sebagai ijmak atau konsensus 

para ulama, yang dalam realitanya terkadang sebuah fatwa berbeda antara 

satu lembaga fatwa dengan yang lainnya. Contoh sederhana yaitu fatwa 

yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkadang diselisihi oleh 

fatwa yang ditetapkan oleh Bahtsul Masail Nahdatul Ulama ataupun 

Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang secara eksistensi kedua ormas 

terbesar ini juga memiliki basis massa dan pengikut yang cenderung 

partisipatif.  

c. Fatwa terkadang dikembangkan melalui jalan qiyas, dimana qiyas 

sejatinya ialah metode untuk menganalogikan dan mencocokkan hukum 

suatu perkara yang baru terjadi dengan hukum sesuatu yang sudah jelas 

 

134Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah, h. 79. 
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ketetapannya dari syariat, dimana pencocokan ini dilakukan dengan 

melihat illat antara kedua perkara tersebut, dan ini tentu merupakan ranah 

ulama mujtahid dalam menetapkannya. 

d. Secara hukum ketatanegaraan, fatwa bisa berlaku mutlak dan mengikat 

manakala ia menjelma dan bertransformasi dalam wujud undang-undang 

yang ditetapkan oleh badan legisslatif, seperti Undang-undang No. 21 

tahun 2008 tentang Ekonomi Syariah yang telah diserap ke dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka nampak jelas bahwasanya fatwa 

DSN-MUI terkait waad merupakan aturan yang mengikat pelaku ekonomi syariah 

di Indonesia, karena regulasi umumnya sudah dituangkan dalam Undang-undang 

No. 21 tahun 2008 dimana salah satu butirnya mengatur tentangn Ijarah muntahiya 

bittamlik, kemudian dijabarkan secara komperhensif dalam fatwa DSN-MUI 

tersebut dan didukung dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan. 

2. Kesesuaian Fatwa MUI tentang Al-Waad dalam Fatwa DSN-MUI 

No. 85/DSN-MUI/XII/2012 dengan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

(IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 

Dalam hasil penelitian di atas telah dijabarkan dan dikemukakan 

bahwasanya konsep fatwa DSN-MUI tentang waad telah diimplementasikan dalam 

akad ijarah muntahiya bittamlik secara normatif di Bank Muamalat Indonesia 

cabang Makassar. Dalam klausul akad juga telah disebutkan bahwa konsep 

multiakad yang dijalankan secara spesifik pada akad ijarah muntahiya bittamlik 

adalah akad jual beli dan hibah. Maka dalam konsep multiakad (al-‘uqūd al-

murakkabah), multiakad ini tergolong akad al-mutajānisah yang bermakna akad-

akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam 

hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad 

seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual 

beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad 

yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. 
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Secara umum, penggabungan kedua akad ini disepakati kebolehannya 

oleh para ulama kontemporer, setidaknya karena dua alasan:135 

1. Para ulama klasik bersepakat akan kebolehan menggabungkan lebih dari 

satu akad dalam ranah muamalat, selama tidak ada dalil syariat yang 

menunjukkan akan keharamannya. Dan tidak ditemukan perbedaan 

pendapat dalam masalah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam perkara 

muamalat yang mencakup dua akad dan masing-masing akad tersebut 

dibolehkan jika bersatus independen, maka dalam kondisi bergabung juga 

demikian. 

2. Prinsip dasar menurut dalil-dalil syariat adalah kebebasan berkontrak, dan 

kewajiban memenuhi segala sesuatu yang disepakati dan menjadi 

komitmen para pihak, kecuali ada nash atau analogi yang sah yang 

melarangnya. Dalam konteks ini, jika terdapat larangan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka hal tersebut menjadi batasan yang harus 

diikuti. Asas pokok dalam akad dan syarat-syaratnya adalah sah dan 

boleh, kecuali ada bukti-bukti yang menunjukkan haramnya. 

3. Problematika Tantangan dan hambatan penerapan Fatwa DSN-MUI 

No. 85/DSN-MUI/XII/2012  tentang Al-Waad) di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Makassar. 

Problematika dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan fatwa DSN-

MUI khususnya pada akad IMBT sejatinya bukanlah masalah yang substantif, 

dalam artian masalah dan hambatan tersebut tidaklah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keabsahan atau penerapan akad secara komperhensif. Selain itu, 

masalah yang timbul juga sejatinya ada langkah antisipatif yang dapat ditempuh 

guna mencegah atau minimal meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh masalah 

tersebut, diantaranya ialah: 

1. Persoalan kurang pahamnya masyarakat secara umum dan pelaku 

ekonomi syariah secara khusus mengenai akad IMBT dapat 

 

135Mardi bin Musyawwah al-‘Anazī, Fiqha Al-Handasah al-Māliyyah al-Islāmiyyah, (Cet. 

II; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyā, 2015), h. 207. 
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diantisipasi dengan mengadakan sosialisasi atau penataran khusus 

seputar akad-akad muamalah kontemporer, dan ini menyasar pelaku 

ekonomi syariah secara khusus dan akan merambah ke masyarakat 

secara umum melalui edukasi ekonomi syariah. Ini tentunya perlu 

peran majelis ulama Indonesia dan ormas Islam secara umum dalam 

mengadakan kajian seputar muamalah secara komperhensif. 

2. Perbedaan harga sewa setiap bulannya sejatinya telah dituangkan 

dalam klausul akad, dan ini memerlukan kejelian dan keuletan 

person yang diamanahkan sebagai mediator dan juga advokat untuk 

memahamkan nasabah akan hal ini. Solusi yang sama juga berlaku 

untuk masalah ketiga, dimana nasabah mesti dipahamkan secara 

detail tentang seluk beluk dan akibat hukum dari akad tersebut untuk 

mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan secara garis besar 

beberapa hal berikut: 

1. Janji (waad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah sebagaimana dalam 

fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 merupakan perkara mulzim dan 

wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'id (pihak yang berjanji). Kelaziman itu 

dibarengi dengan kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam fatwa tersebut yang mencakup ketentuan umum dan ketentuan 

khusus. 

2. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Makassar dalam menjalankan akad 

IMBT secara umum telah mengimplementasikan seluruh ketentuan yang 

dituangkan dalam fatwa dari DSN-MUI yang dikontrol langsung melalui 

Dewan Pengawas Syariah BMI, dan secara spesifik berkaitan dengan waad yang 

sudah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut. 

3. Beberapa tantangan dan hambatan penerapan IMBT di Bank Muamalat 

Indonesia dan secara khusus BMI KC Makassar antara lain: Minimnya 

pengetahuan akan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik secara umum di kalangan 

nasabah dan secara khusus di kalangan civitas Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Makassar, dan juga secara spesifik dari segi agunan cicilan/sewaan yang 

bersifat fleksibel atau non flat, dalam arti lain dapat naik sewaktu-waktu jika 

terjadi kenaikan nilai aset tersebut dan sikap nasabah yang cenderung apatis 

yang bisa jadi berdampak buruk dikemudian hari. 

B. Saran 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis mengutarakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya Bank Muamalat Indonesia komitmen pada pelaksanaan 

ketentuan syariah dalam penerapan akad-akadnya, dan sebisa mungkin 

mencari jalan terbaik ketika ada pertentangan antara aturan Bank Indonesia 
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dan Fatwa DSN-MUI yang merupakan perwujudan dari syariat Islam secara 

terapan. 

2. Penerapan IMBT yang masih kurang diminati di Bank Muamalat Indonesia 

KC Makassar seyogyanya menjadi diantara fokus utama dalam 

menyosialisasikan akad tersebut kepada nasabah secara umum beserta 

kelebihan yang dimilikinya agar akad tersebut tidak hanya sebatas 

formalitas dalam aturan perbankan syariah. 

3. Masyarakat Indonesia khususnya Makasar seyogyanya memiliki perhatian 

dalam pengembangan bank Syariah di Indonesia yang notabene merupakan 

negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.  

C. Implikasi penelitian 

1. Penelitian ini perlu pengembangan ke depannya dengan melihat sejauh 

mana upaya Bank Muamalat Indonesia untuk kembali menggaungkan akad-

akadnya kepada nasabah khususnya IMBT serta konsistensi dalam skema 

akad-akadnya. 

2. Perlunya penelitian secara massif terkait Bank Muamalat Indonesia sebagai 

salah satu Bank Syariah yang memiliki sejarah panjang dan perkembangan 

yang signifikan, baik dari segi akad-akadnya maupun dari sisi regulasi dan 

kebijakannya, dimana hal tersebut mendorong perkembangan Bank 

Muamalat Indonesia di masa mendatang. 
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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 85!DSN-MUIIXII!2012

Tentang

JANJI (WA'D) DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DAN
BISNIS SYARIAH

Menimbang

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia setelah

Mengingat

a. bahwa janji (wa'd) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan
bisnis yang bersifat tunggal, pararel dan/atau dalam transaksi yang
multi akad (al- 'uqud al-murakkabahy;

b. bahwa fuqaha berbeda pendapat (ikhtilaj) tentang hukum
menunaikan janji (al-wafa' bi-al-wa'd) sehingga kurang menjamin
kepastian hukum;

c. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan
kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai
landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (al-wafa'
bi-al-wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah
NasionaI- Mejelis Ulama Indonesia, memandang perlu menetapkan
fatwa tentang janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis
syariah untuk dijadikan pedoman.

1. Firman Allah SWT

a. Q.S. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang berimanl Tunaikanlah akad-akad itu ... "

b. Q.S. al-Isra' [17] :34 :

" ... Dan tunaikahlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban ... "
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c. Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

VII ,;:.,, ~°'\1illI ;:'L~.l... sr i?) c:::- u-~...
" ...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba .... "

d. Q.S. al-Baqarah [2]: 278:
QoJ. 0 .." , J."': _ (:Ii J'$.-;0. ~.• ~!:("01 lJ~ll.-; , -/ ~ 10"~,~I I "~I 1~'I .-;°lll \-:;~llJ~y r- ~ir ~ ~ ~J '-' ~ ~ l.J:!, ~-

"Hai orang yang berimanl Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. "

e. Q.S. al-Nisa' [4] : 29:

h~ 0 e. 0t\r1 lLtJG °b °SJI,ot lo~t-~\r 10~'\.-;°.ul1-:;~tlJ~ , ~ ~~ . :- r-- -' r-- I)-'" ~ ~ l.J:!/ ~-

...~~~:.i
"

"Hai orang yang beriman!Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. ... "

f Q.S. al-Baqarah [2]: 283:
/.' /. 0 ..••• -& Jo ~ tJl 0.... p,J. ,} "$ 0... ~' ~I ~::'I',~~I --:.1'1dlll Sr.le ,"._0/ 0 .0/.-; 10~ ...U~) v:;) 0..;>/ - ~ • cr: ~

" ...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ... ''.

g. Q.S. al-Nisa' [4]: 58:

0t 81 -;0, o~~('~ I~I' \-:;I~tJ/Iuli~\li I ~~~0t ~~"hWI 01<.f' u::-! r----- ~ ~ s > ~ 'Y rY - ~
...J.w~~~, ,

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu
menetapkan hukum dengan adil .... "

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat

Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

;' ,/ o~ •.•. ~ ,,~ciI i;;i.... ~~

'I' . ':1' //'. ':101 -: - :::1 :~' ~ Ull i :....ul J .., 01J'rf' ) J.;--P ~ r-) r - ~ , iJ-'""J.
:yL£JI/ ~ cJ~L,ajl ~ O~~ ~ 4....>.-\..4 ~I 4....>.-.;>-i)
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~..L:l\ ~.J ,~~ ~lo ~ ~ ~ cr" : yW\ 'iL~ ~\

(~ ~ ~L..) 'U"'~ J.\ ~ -lri 0G.J) .r rr \
"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahaya-
kan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas
bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan
bahaya (perbuatan yang merugikannya). " (HR. Ibnu Majah dari
Ubadah bin Shamit dalam Sunan-nya, kitab: Ahkam, bab: man
bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad
dari Ibnu Abbas, dan HR Malik dari Yahya).

b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, kitab:
Ahkam, bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim in kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram. "

c. Hadits Riwayat Imam Bukhari:

~T :JL; 'r-L) ~ .1\ ~ ~\ rY' ~ .1\ ~.J ~J"> ~i~
:..cJ;:.r~j \S1j0G:. ~j\ \11~ ylS ~L- \11 ~~ &d\

!;J ~ ~

:U"" .r :c. ,'~AV ,~~\).) :U)ft-! '<$.J~\~)

(' .,.
Dari Abi Hurairah ra dari Nabi Saw, beliau bersabda: Ciri-ciri
munafik ada tiga: 1. jika berbicara, ia bohong; 2. jika dipercaya,
ia khianat, dan 3. Jika berjanji, ia ingkar (Shahih al-Bukhari,
Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz III, hlm, 1010).

d. Hadits Riwayat Imam Thabrani:

~5 ;~ :JL; r-L) ~ .1\ ~ ~\ 0i .)y-.-o J. .1\ ¥ ~

.Jb :~L; '<.?LJ:J\ J...O"'-i e,)-!\ 0~ r--'lil\ y.i ,.k.....)~\ ~\)

("""' .U"" ,t r- c» ,t \ 0 'LJ.:...4..f-\
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Dari Abdullah Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw bersabda:
Janji adalah utang" (al-Mu 'jam al-Ausath, Abu al-Qasim
Sulaiman Thn Ahmad al-Thabrani, Kairo: Dar al-Haramain, 1415
H.,juz IV, hlm, 23).

3. Kaidah fikih:

o~~\) .(~\ J:>. j;1S j~ 01 \rl i>-~~i~~~i ~ ~\ll

J. ~) ~ 0:!JJ\ J'YJ:. ,4JWJ\ ill tJjJ ~~ l; }U2JIj

.c./ "~AY .~.rJ\ yL::SJ\ ~b :~J)'.:-! ,~~\ ~ ':f.i

.(\rr
"Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk mu 'amalat) boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (al-
Asybah wa al-Nazha 'irfi Qawa 'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah,
Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut:
Dar al-Kitab al-tArabi. 1987, hlm. 133).

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum
Allah. "

~ ,r\ ~ ~ U\ ~)t."r 0ot:~ ~Ol~\ /~ ~\// ~ ~'i ) .Vi)) 'J ) ~ ~ Jr4"/ 'J""-" .w

~(Ai o~Ll\ ,YY .c./ ,\ .<: ,\ ~~, ,~\ ~<.J\)~ :UJ)'.:-!

:~~ ,>-Uj)\ ~ ~\ J. ...L?-i ~ ,~\ ~I"AJ\ if

~ ~\ ~I"AJ\ ~.r"Y ~ (t" 0 .c./ ,\ ~A~ ,~\ )~

.c./ ,,, .• Y ,0~il\ )~ :~Y'~C~\ ,01...,a.oj~ 0~~

.(\ . \

"Janji dengan bentuk bersyarat bersifat mengikat" (Durar al-
Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub aI-
'Ilmiyah. 1991, juz I, hlm. 77, pasal 83; Syarh al-Qawa'id al-
Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa,
Damaskus: Dar al-Qalam, 1989. Wm: 425; dan Mausu'ah al-
Qawa'id al-Fiqhiyyah, 'Athiyah Adlan 'Athiyah Ramdhan,
Iskandariyah: Dar al-Iman, 2007, hlm. 101).
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Memperhatikan

~ 'Q"'", c; JW.SI~o,'.: .~~\\ J...¥\-:.:I\ ~) .1°~~I\ ...::,..o'~h :uo,~ U .10~~IG )1. /' \ •~ 'r C!' rr-: / ~ / ~ .;- /'r"';. .u

'uP ' \ 0...A0... ,~\ )) :~) ,li))I ...L....s! ~\ Lr. ...lri ~

.(t\'\

"(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila
syaratnya telah terpenuhi" (Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah,
Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar
al-Qalam. 1989. hlm. 419).

,~ J. ~\.r.\ J. 0:!~W\ 0:!) 0L-.:J\ ~ <J.i ~..v

o~\r\) ,(\ rr .UP ,\ '\ iA ,o19J ~\ ~y :~W\o·
<J.i J. ~)I .y. 0:!JJ\ JJ\.J:. 4JL:J\ w tJ}J J...¥1,iJ )lk:J~

.(rrr ·uP ,\ ,\AV '().,rJ\yW\ )b :"'::"'JJ'.;-: ,~~\ ~
o 0

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus
mempertimbangkan mashlahat. " (al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala
Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man, Zain al-Abidin Ibnu Ibrahim
Ibn Nujaim, Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa Syirkah. 1968, hlm.
123; dan al-Asybah wa al-Nazha 'irfi Qawa 'id wa Furu' Fiqh al-
Syafi'iyyah, Jalal aI-Din 'Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-
Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-' Arabi. 1987, hlm. 233).

a. Pendapat Ulama yang menetapkan bahwa menunaikan janji tidak
wajib secara hukum, yaitu pendapat Imam Muhammad al-Sarkhasi
(ulama Hanafiah), Ibn Abidin (ulama Hanafiah), Syekh 'Ilyas, Ibn
Rusyd (ulama Malikiah), Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, Ibn
'Allan (ulama Syafiiah), Ibn Hajar (ulama Syafi'iah), Imam al-
Bahuti;

b. Pendapat Ulama yang menetapkan bahwa menunaikan janji adalah
wajib secara hukum, yaitu pendapat Imam Sa'id Ibn Umar, Samrah
Ibn Jundub, Ibn Syubrumah Hanabilah), dan Imam Ibn Hazm
(ulama Zhahiriah), Ibn al-Syath al-Maliki (Qasim Ibn Abd Allah),
Muhammad Abd Allah Ibn aI-'Arabi, Imam Ishaq Ibn Rahawaih,
Imam Muhammad al-Ghazali, dan Imam Abu Bakr al-Razi al-
Jashash;
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c. Pendapat Ularna Maliki yang menetapkan bahwa hukurn
rnenunaikan janji adalah wajib secara hukurn apabila janji dikaitkan
dengan sesuatu hal (syarat) dan pihak yang diberi janji telah rnulai
rnelakukan hal yang dipersyaratkan tersebut;

d. Kesirnpulan dan Rekornendasi Working Group Perbankan Syariah
(Bank Indonesia/Bl, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ularna
IndonesiaJDSN-MUI, dan Ikatan Akuntan IndonesialIAI), tanggal 20
Desember 2012;

e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis
Ularna Indonesia pada hari Jurnat, tanggal21 Desernber 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

Pertama Ketentuan Umum

1. Janji (wa'd) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu
pihak untuk rnelakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan
sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (mau 'ud) di rnasa yang akan
datang;

2. Wa 'id adalah orang atau pihak yang rnenyatakan janji (berjanji);

3. Mau 'ud adalah pihak yang diberijanji oleh wa 'id;

4. Mau 'ud bih adalah sesuatu yang dijanjikan oleh wa'id (isi wa'd);
dan

5. Mulzim adalah rnengikat; dalarn arti bahwa wa'id wajib
rnenunaikan janjinya (rnelaksanakan mau 'ud bih), serta boleh
dipaksa oleh mau 'ud dan/atau pihak otoritas untuk rnenunaikan
janjmya,

Kedua Ketentuan Hukum
Janji (wa'd) dalarn transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah
mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'id dengan mengikuti
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalarn Fatwa ini.

Ketiga Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (Wa'id)

1. Wa 'id hams cakap hukurn (ahliyyat al-wujub wa al-ada ');

2. Dalarn hal janji dilakukan oleh pihak yang belurn cakap hukurn,
rnaka efektivitaslkeberlakukan janji terse but bergantung pada izin
wali/pengarnpunya; dan

3. Wa'id hams rnerniliki kernarnpuan dan kewenangan untuk
rnewujudkan mau 'ud bih.
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Keempat Ketentuan Khusus terkait Pelaksanaan Wa'd

1. Wa 'd harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;

2. Wa'd harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi
atau dilaksanakan mau 'ud (wa 'd bersyarat);

3. Mau 'ud bih tidak bertentangan dengan syariah;

4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan
syariah; dan

5. Mau 'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana
dimaksud angka 2.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keenam

Ditetapkan di
Tanggal

: Jakarta
: 07 Shafar 1434 H.
21 Desember 2012 M.

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUD
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FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL 

Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 

Tentang  

AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK 
 

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 
Dewan Syariah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan 
praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang 
disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang 
disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa; 

  b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 
tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan 
akad sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah; 

  c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli 
yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad al-ijarah al-

muntahiyah bi al-tamlik ( بالتمليك المنتهية الإجارة ) atau al-ijarah 

wa al-iqtina’ ( والإقتناء الإجارة ) untuk dijadikan pedoman. 

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Zukhruf [43]: 32: 

أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك، نحن قَسمنا بينهم معِيشتهم فِي    
الدنيا، ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ الْحياةِ 

  .بعضهم بعضا سخرِيا، ورحمت ربك خير مِما يجمعونَ
   “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat 

Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 
telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang 
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 

  2. Hadits Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan 
Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 

   هرأَج هلِمعا فَلْيرأَجِي رأْجتنِ اسم.  
   “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 

upahnya” 
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  3. Hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’i dari 
Sa`d Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata: 

رض بِما علَى السواقِي مِن الزرعِ وما سعِد كُنا نكْرِي اْلأَ   
 ذَلِك نع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رانها فَنهاءِ مِنبِالْم

  .وأَمرنا أَنْ نكْرِيها بِذَهبٍ أَو فِضةٍ
   “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil 

tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri 
air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal 
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah 
itu dengan emas atau perak (uang).” 

  4. Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, 
Nabi s.a.w. bersabda: 

اَلصلْح جائِز بين الْمسلِمِين إِلاَّ صلْحا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ    
 لاَلاً أَوح مرطًا حرإِلاَّ ش وطِهِمرلَى شونَ علِمسالْما وامرح

  .أَحلَّ حراما
   “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram.”  
    5. Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud: 

   ى رهفْقَةٍ ننِ فِي صيفْقَتص نع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صس
  .واحِدةٍ 

   “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam 
satu obyek.”  

   6. Kaidah fiqh: 

   لِيلَّ ددةُ إِلاَّ أَنْ ياحلاَتِ اْلإِبامعلُ فِي الْماالأَصمِهرِيحلَى تلٌ ع.  
   “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

  .أَينما وجِدتِ الْمصلَحةُ فَثَم حكْم االلهِ    
   “Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 

Allah." 
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Memperhatikan : 1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 
2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal 
Permohonan Fatwa. 

  2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional 
pada hari Kamis, tanggal  14 Muharram 1423 H. / 28 Maret 
2002. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI 
AL-TAMLIK 

Pertama : Ketentuan Umum: 
Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

  1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah 
(Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula 
dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. 

  2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah 
bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah 
ditandatangani. 

  3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam 
akad. 

Kedua : Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik 

  1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik 
harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad 
pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau 
pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah 
selesai. 

  2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal 
akad Ijarah adalah wa'd (الوعد), yang hukumnya tidak 
mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus 
ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah 
masa Ijarah selesai. 

Ketiga : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 
Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 

  2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 
mestinya. 

 



27   Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik      4 

Dewan Syariah Nasional MUI 

 
Ditetapkan di  : Jakarta 
Tanggal : 14 Muharram 1423 H. 
   28     Maret    2002 M. 

 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

 
 

 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 
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AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITAMLIK 

(PEMBIAYAAN REFINANCING SYARIAH) 
No. ………………………...... 

 
 

Pada hari ini [ [ 1 ]], tanggal [    [ 1 ]]bulan [  [ 1 ]] tahun [ [ 1 ]], yang bertandatangan di 
bawah   ini : 
 

I. Nama : [ 1 ] …………………………………………………. 
bertindak dalam  jabatannya selaku [Branch Manager / Business Manager / Cluster Manager]  sesuai 
Surat Keputusan Direksi Nomor ……. Tanggal ……dan Surat Kuasa Direksi Nomor …….. 
Tanggal.….………dari dan karenanya,bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta 
12940 berdasarkan Akta Pendirian Nomor. …… yang telah mendapatkan pengesahan Menteri 
Kehakiman Nomor……. Tanggal …….. beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta 
Nomor…. Tanggal…………… yang dibuat dihadapan Notaris ……………………….. di Jakarta., 
selaku Pemberi Manfaat Sewa, selanjutnya disebut ”BANK”. 
 

II. Nama   : [ 2 ]/[ 3 ]...................................................................................... 

Tempat/tanggal lahir  : [ 2 ]/[ 3 ]...................................................................................... 

No.KTP/ Paspor    : [ 2 ]/[ 3 ]...................................................................................... 

NPWP        : [ 2 ]/[ 3 ]...................................................................................... 
 

bertindak untuk :*) 
 

1. diri sendiri dan untuk tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan suami/isterinya yang sah 
yang bernama …………………………. Sesuai Akta Nikah Nomor…….Yang dikeluarkan oleh 
Kantor Urusan Agama……………………………………..…/Kantor Catatan Sipil 
.............................. 
 

2. dalam kedudukannya selaku ……………………. dari, dan karenanya berdasarkan Akta Pendirian 
Nomor. …… Tanggal ………………. yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan 
HAM Nomor……. Tanggal …….. beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta 
Nomor….. yang dibuat di hadapan Notaris……………………….. di  dan untuk melakukan 
tindakan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari ………………..bertindak untuk dan atas 
nama..................................., beralamat/berkedudukan di ....…………………………………….……, 
selaku penyewa, selanjutnya disebut ”NASABAH” ; 

 

BANK dan NASABAH, selanjutnya bersama-sama disebut “Para Pihak”, terlebih dahulu menerangkan 
hal-hal sebagai berikut: 
 

1. Bahwa NASABAHberdasarkan surat No. ……………….[ 4 ] Tanggal ………………….[ 4 ], telah 

mengajukan kepada BANK untuk  mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan skema Refinancing 
Syariah. 

2. Bahwa BANK telah setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan skema Refinancing 
Syariah kepada Nasabah berdasarkan akad Ijarah Muntahiya Bitamlik dengan syarat dan ketentuan 

yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. [………….[ 5 ]] 
tanggal [………………..[ 5 ] ] 

3. Bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan skema refinancing syariah tersebut dilakukan dengan cara 
NASABAH menjual asset yang dimilikinya (selanjutnya disebut "Objek IMBT") kepada BANK dan 
BANK membeli asset tersebut dari NASABAH dalam rangka refinancing syariah sebagaimana telah 

dilakukan berdasarkan akad Ba’i yang ditandatangani pada tanggal …………[ 6 ]; 
4. Bahwa selanjutnya dalam rangka refinancing syariah, NASABAH menyewa manfaat atas asset 

tersebut dari BANK dengan jangka waktu dan harga sewa yang disepakati. 
5. Bahwa pada akhir masa sewa, BANK menghibahkan asset tersebut kepada NASABAH. 
 

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad 
PembiayaanIjarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT) dalam rangka Refinancing Syariah(selanjutnya disebut 
”Akad”) ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: 
 

 

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM 
“Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih dan Penyayang” 

 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala-Akad-Akad Akad itu…” 

(QS. Al Maidah: 1) 
 

Pasal 1 
DEFINISI 

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan : 
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1. Agunan adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik 
Agunan kepada BANK guna menjamin pelunasan Kewajiban NASABAH. 

2. Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 16 Akad ini, 
yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih 
seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu Akad ini 
berakhir. 

3. Dokumen Agunan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak 
lainnya atas barang yang dijadikan Agunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Obyek Sewa, bagi 
terlaksananya Kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini. 

4. Harga Sewa/Ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK. 
5. Hari Kerja BANK adalah setiap hari, kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang 

ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana BANK-BANK buka di seluruh Indonesia 
untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring. 

6. Hibah adalah Penyerahan Barang/Objek Sewa dari IMBT dari BANK kepada NASABAH pada saat 
telah berakhirnya akad IMBT sesuai dengan jangka waktu IMBT yang telah ditentukan; 

7. Ijarah adalah prinsip sewa-menyewa antara pemberi manfaat dengan penyewa / penerima manfaat 
sewa untuk memperoleh manfaat atas Obyek Sewa, dimana NASABAH/penyewa/penerima manfaat 
sewa membayar Harga Sewa kepada BANK/pemberi sewa / pemberi jasa untuk jangka waktu 
tertentu. 

8. IJarah Muntahiya Bi Tamlik ("IMBT") adalah prinsip sewa-menyewa antara pemberi manfaat 
dengan penyewa / penerima manfaat sewa untuk memperoleh manfaat atas Obyek Sewa, dimana 
NASABAH/penyewa/penerima manfaat sewamembayar Harga Sewa kepada BANK/pemberi sewa / 
pemberi jasauntuk jangka waktu tertentu, dan pada akhir masa sewa saat NASABAH telah 
menyelesaikan kewajiban (sewa) atas objek IMBT, BANK kemudian menghibahkan/memberikan 
objek IMBT tersebut kepada NASABAH melalui Perjanjian Hibah. 

9. Jaminan adalah Agunan dan atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud untuk 
mendukung keyakinan BANK atas kemampuan dan kesanggupan NASABAH untuk melunasi 
Kewajiban NASABAH sesuai Akad. 

10. Kewajiban NASABAH adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran Harga Sewa oleh 
NASABAH kepada BANK,  biaya-biaya yang menjadi beban NASABAH dan kewajiban lain 
sebagaimana dimaksud dalam Akad ini. 

11. Obyek Sewa  adalah manfaat atas penggunaan barang yang dipersewakan. Objek Sewa dalam 
Akad ini adalah Objek IMBT. 

12. Perjanjian Jaminan adalah perjanjian pengikatan atas jaminan yang diserahkan oleh NASABAH 
dan/atau pemilik jaminan/penjamin kepada BANK baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta 
dibawah tangan. 

13. Rekening NASABAH adalah rekening giro/rekening Koran dan atau Tabungan atas nama 
NASABAH yang ada pada BANK sebagai tempat penampungan dana yang akan digunakan untuk 
pelaksanaan transaksi keuangan sehubungan dengan pemberian Fasilitas IMBT oleh BANK. 

14. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)adalah penawaran sewa menyewa IMBT dari BANK 
yang memuat ketentuan dan syarat-syarat sewa menyewa IMBT yang diberikan oleh BANK yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad ini. 

15. Simpanan Jaminan adalah sejumlah dana yang wajib disetor oleh NASABAH dalam bentuk 
simpanan di BANK sebagai jaminan pembayaran sewa (jika hal ini dipersyaratkan). 

16. Surat Tanda Terima Obyek Sewaadalah surat bukti penerimaan Obyek Sewa oleh NASABAH. 
17. Utang IMBT adalah utang NASABAH yang timbul karena Harga Sewa yang belum dibayar 

NASABAH kepada BANK. 
 

Pasal 2 
POKOK AKAD 

 
BANK dengan ini sepakat untuk : 

 

1. menyewakan Obyek Sewa kepada NASABAH dan NASABAH sepakat untuk menyewa Obyek Sewa 
dari BANK, berupa ...........[ 7 ] / sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Akad ini. 
2. pada akhir masa sewa saat NASABAH telah membayar seluruh Utang IMBT kepada BANK, maka 

BANK akan menghibahkan Objek Sewa kepada NASABAH yang akan dilakukan dengan perjanjian 
hibah tersendiri. 

 
Pasal 3 

PENGADAAN OBYEK SEWA 
 

1. Untuk pelaksanaan pengadaan Obyek Sewa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 2 Akad ini, 
NASABAH wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BANK yang tidak bisa ditarik 
kembali, dengan memberikan waktu yang cukup bagi BANK sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
di BANK. 

2. Objek Sewa diadakan dengan cara BANK melakukan pembelian atas Objek Sewa terlebih dahulu, 
baik dari pihak lain maupun dari NASABAH sendiri selaku pemilik Objek Sewa. Pembayaran atas 
pembelian tersebut dilakukan dengan melakukan realisasi plafond Akad IMBT ini kepada NASABAH. 

3. Dalam hal Obyek Sewa telah diadakan oleh BANK dengan cara-cara yang dianggap cukup, dan 
NASABAH membatalkan sewanya, maka segala biaya-biaya  dan ongkos-ongkos yang menjadi 
risiko atas pembatalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH. 
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Pasal 4 

PENYERAHAN OBYEK SEWA 
 

1. Penyerahan Obyek Sewa dari BANK atau pihak yang ditunjuk oleh BANK kepada NASABAH akan 
dibuatkan Surat Tanda Terima Obyek Sewa.[ 8 ] 

2. Setelah penyerahan Obyek Sewa dari BANK atau pihak ditunjuk oleh BANK kepada NASABAH, 
maka NASABAH berkewajiban dan bertanggung jawab memelihara keamanan dan keutuhan Obyek 
Sewa tersebut, sehingga selalu dalam keadaan layak pakai. 

3. Selama Periode Akad ini, NASABAH harus memelihara dan mengelola Obyek Sewa untuk 
kepentingan Para Pihak. Tanpa mengurangi hal yang telah disebutkan di atas NASABAH wajib: 
a. Menjaga, merawat, memelihara Obyek Sewa, termasuk semua aset, properti dan fasilitas 

lainnya yang diperlukan; dan 
b. membayar pembayaran pajak lainnya (jika ada) yang dikenakan, dipungut atau diklaim 

sehubungan dengan Obyek Sewa dan Akad ini oleh otoritas pajak. 
 

Pasal 5 
JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA/UJRAH 

 
1. Jangka waktu sewa disepakati para pihak akan berlangsung selama ………… (………….)[ 9 ] 

hari/bulan, terhitung dari saat ditandatanganinya Surat Tanda Terima Obyek Sewa antara NASABAH 
dengan BANK, dan berakhir paling lambat tanggal …………. atau .......... (......)[ 9 ]bulan sejak 
ditandatangani Surat Tanda Terima Obyek Sewa tersebut.  

2. Harga Sewa/Ujrah selama......................(diisi denga jangka waktu sewa) bulan disepakati sebesar 
Rp. ........................................(diisi dengan harga sewa) yang dicicil selama........bulan dengan 
besaran cicilan sesuai jadwal angsur[ 10 ]dengan ketentuan Harga Sewa adalah tetap selama jangka 
waktu sewa berlangsung, kecuali terdapat kesepakatan antara BANK dengan NASABAH untuk 
melakukan perubahan atas Harga Sewa tersebut.  NASABAH tidak dapat mengakhiri sewa sebelum 
berakhirnya jangka waktu sewa. Jika NASABAH mengakhiri jangka waktu sewa sebelum tanggal 
berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka NASABAH 
tetap berkewajiban melunasi sisa Harga Sewa/Ujrah yang masih terhutang. 

3. Harga Sewa/Ujrah tersebut, belum termasuk pajak dan biaya – biaya lain yang timbul akibat 
pelaksanaan  Akad ini,  sepanjang diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada NASABAH 
sebelum dibuatnya Akad ini. 

4. Perubahan harga sewa sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) 
bulan sejak penetapan harga sewa terakhir 

 
Pasal 6 

SYARAT REALISASI  
 

1. Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh pihak yang 
berwenang, BANK berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan realisasi Akad ini, setelah 
NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: 
a. membuka dan/atau memelihara Rekening NASABAH dalam bentuk giro atau tabungan pada 

BANKselama NASABAH mendapat fasilitas pembiayaan IMBT dari BANK. 
b. menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen yang disyaratkan oleh BANK termasuk namun 

tidak terbatas pada dokumen bukti diri NASABAH,  Surat Kuasa Debet, dokumen kepemilikan 
Agunan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini dan dokumen pengikatan 
Agunan, yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan dari BANK yang telah 
ditandatangani oleh NASABAH; 

c. menandatangani Akad ini dan akad pengikatan Agunan yang disyaratkan oleh BANK; 
d. melunasibiaya-biaya dan hal-hal yang disyaratkan oleh BANK sebagaimana tercantum dalam 

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan dan yang terkait dengan pembuatan Akad ini; 
e. Segala persyaratan lainnya yang tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan;dan 
f. telah membayar Simpanan Jaminan sebesar minimal 3 ( tiga ) bulan masa sewa atau setara 

dengan Rp. ……………… (……………….......... Rupiah),-.[ 11 ] 
2. Terhadap permintaan realisasi fasilitas IMBT yang diajukan oleh NASABAH, BANK berhak atas 

pertimbangannya sendiri untuk tidak merealisasikan fasilitas IMBT tersebut dengan suatu 
pemberitahuan tertulis sebelumnya termasuk namun tidak terbatas dalam hal berdasarkan 
pertimbangan BANK penarikan/pencairan tersebut akan menyebabkan terjadinya pelanggaran 
terhadap jumlah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diberikan kepada NASABAH 
dan/atau group NASABAH ataupun apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang melarang BANK untuk melakukan pencairan fasilitas IMBT. 

3. BANK sewaktu-waktu berhak (atas kebijaksanaan BANK sendiri) untuk mengurangi pagu/plafon 
IMBT dan atau membatalkan tanpa syarat Akad ini dengan semata-mata menurut pertimbangan 
BANK:  
a. Bahwa Jaminan yang disediakan NASABAH dan/atau pemilik Jaminan/penjamin nilainya tidak 

mencukupi lagi dan NASABAH atau pemilik Jaminan tidak bersedia menambah jaminan, 
pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan BANK dan 
peraturan/ketentuan terutama peraturan/ketentuan tentang  manajemen risiko yang ditetapkan 
oleh BANK Indonesia.  
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b. Bahwa kondisi/kualitas fasilitas IMBTdan Musyarakah Mutanaqisah yang diperoleh NASABAH 
dari BANK atau pembiayaan lainnya menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet. 

4. Realisasi atas Akad IMBT dilakukan setelah BANK mendapat keyakinan secara penuh bahwa BANK 
dapat mengadakan Objek Sewa yang menjdi objek Akad IMBT ini, dengan cara melakukan verifikasi 
dan memastikan validitas dan legalitas kepemilikan dari Objek Sewa yang akan dibeli dari pemilik 
objek untuk kemudian diadakan dalam rangka pelaksanaan Akad IMBT ini. Dalam hal kepemilikan 
dan/atau legalitas dari Objek Sewa tersebut tidak jelas dan/atau tidak dimiliki, BANK berhak untuk 
membatalkan Akad IMBT ini tanpa syarat apapun dan NASABAH sepakat menerima pembatalan 
atas Akad IMBT ini dan tidak akan mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau pengembalian biaya-
biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pembuatan Akad ini. 

5. BANK sewaktu-waktu berhak (atas kebijaksanaan BANK sendiri) untuk mengkonversikan baik 
sebagian maupun seluruh jumlah Utang IMBT ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya 
yang dipandang baik oleh BANK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) Hari Kerja 
sebelumnya, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi 
terhadap mata uang US$. 

6. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan][ 12 ] 
 

Pasal 7 
TATA CARA PEMBAYARAN  

 
1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar Harga Sewa setiap periode 

pada tanggal yang disepakati Para Pihak kepada BANK sesuai dengan jadwal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 (2) Akad ini. 

2. Setiap pembayaran atas Kewajiban NASABAH, wajib dilakukan NASABAH pada hari dan jam kas di 
kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk oleh BANK dan dibayarkan melalui Rekening NASABAH 
yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH pada BANK, sehingga dalam hal pembayaran diterima 
oleh BANK setelah jam kerja BANK, maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan 
harinya dan apabila hari tersebut bukan Hari Kerja BANK, pembukuan akan dilakukan pada Hari 
Kerja BANK yang pertama setelah pembayaran diterima. 

3. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tidak pada Hari Kerja BANK, maka 
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana 
ataumelakukanpembayaran kepada BANK pada 1(satu) HariKerja sebelumnya. 

4. Dalam hal Fasilitas IMBT diberikan oleh BANK dalam mata uang asing, maka pembayaran harus 
dilakukan NASABAH dalam mata uang asing yang sama atau mata uang lain yang ditetapkan BANK 
senilai dengan utang dalam mata uang asing tersebut sesuai dengan kurs jual yang berlaku pada 
BANK pada saat pembayaran Kewajiban NASABAH. 

5. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH 
memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk namun tidak 
terbatas pada sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal  1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata untuk mendebet Rekening NASABAH dari waktu ke waktu guna 
pembayaran seluruh kewajiban yang timbul sehubungan dengan fasilitas ini, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada pengembalian/pelunasan seluruh Kewajiban NASABAH, biaya, denda, dan ganti rugi. 

6. Pembukuan BANK merupakan bukti sah dan mengikat terhadap NASABAH mengenai 
transaksiNASABAH dengan BANK,termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlahkewajiban sewa, denda 
dan biaya-biaya lain-lain yang mungkin timbul karena fasilitas yang diberikan oleh BANK  kepada 
NASABAH dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK, demikian tanpa mengurangi hak 
NASABAH untuk setelah membayar seluruh kewajiban meminta pembayaran kembali dari BANK 
atas jumlah yang ternyata kelebihan dibayar (jika ada) oleh NASABAH kepada BANK.Untuk 
kelebihan pembayaran tersebut NASABAH tidak berhak meminta ganti rugi apapun dari BANK. 

7. NASABAH diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat atas Harga Sewa kepada BANK untuk 
seluruhnya bersama-sama dengan kewajiban lain yang harus dibayar sehingga tanggal pembayaran 
lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, selanjutnya atas lunasnya 
kewajiban NASABAH, pengalihan Objek IMBT dari BANK kepada NASABAH dilakukan berdasarkan 
akad hibah yang akan dilakukan secara terpisah. 

 
Pasal 8 

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK 
 

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya 
berupa antara lain: 
a. Biaya Administrasi dan harus dibayar pada saat Akad ditandatangani; dan  
b. Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Akad termasuk tetapi tidak terbatas 

pada biaya Notaris/PPAT, premi asuransi, dan biaya pengikatan Jaminan; 
2. Dalam hal NASABAH Cidera Janji sehingga BANK perlu menggunakan jasa advokat untuk 

menagihnya, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh 
biaya jasa advokat, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara 
sah menurut hukum.  

3. Setiap pembayaran/pelunasan Kewajiban NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan/atau akad 
lain yang terkait dengan Akad ini, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, 
pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui BANK, setiap potongan 
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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5. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar 
oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK . 

6. Setiap pembayaran/pelunasan Kewajiban NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan/atau 
perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian ini, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa 
potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan, pungutan, bea, 
pajak dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

7. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui BANK, setiap potongan 
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

8. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar 
oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK. 

9. Biaya-biaya yang telah dibayarkan NASABAH kepada BANK tidak dapat ditarik kembali dengan 
alasan apapun juga. 
 

10. BANK dengan ini diberi kuasa dan kewenangan oleh NASABAH untuk mengambil 
pengembalian/penggantian atas jumlah-jumlah biaya yang merupakan Kewajiban NASABAH 
berdasarkan Akad ini dengan mendebet rekening-rekening NASABAH yang ada pada BANK, atau 
setidak-tidaknya membukukan biaya-biaya dimaksud menjadi biaya-biaya yang harus dibayar oleh 
NASABAH jika BANK telah membayarkan terlebih dahulu biaya-biaya tersebut. 

 
Pasal 9 

DENDA (TA’ZIR) DAN GANTI RUGI (TA’WIDH) 
 

1. Denda 
a. Dalam hal NASABAH terlambat membayar Kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Akad ini, maka BANK membebankan dan NASABAH setuju 
membayar denda (ta’zir) atas keterlambatan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku pada BANK sebagaimana tercantum pada  lampiran[ 13 ] 
b. Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukkan sebagai dana 

sosial. 
c. Disamping denda (ta’zir) sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1.a Pasal ini, NASABAH wajib 

mengganti kerugian riil (ta’widh) yang diakibatkan atas keterlambatan pembayaran Kewajiban 
NASABAH kepada BANK. 

d. Dana dari ta’widh yang diterima oleh BANK akan diperuntukkan untuk menutupi kerugian riil 
BANK atas fasilitas ini. 

2. NASABAH sepakat dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi sesuai 
dengan ketentuan BANK. 

3. NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK dengan hak subtitusi untuk mendebet Rekening 
NASABAH untuk keperluan tersebut pada Pasal ini. Apabila saldo Rekening NASABAH pada BANK 
tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, maka NASABAH wajib segera 
melakukan penyetoran guna mencukupi Rekening NASABAH; 

 
Pasal 10 

BERAKHIRNYA MASA SEWA 

 
1. Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata,masa sewa akan berakhir apabila terjadi satu atau beberapa peristiwa berikut ini : 
a. jangka waktu sewa berakhir sebagaimana dimaksud Akad ini. 
b. tidak terjadi kesepakatan atas perubahan Harga Sewa oleh BANK. 
c. Terjadi peristiwa Cidera Janji dari NASABAH. 
d. NASABAH atas persetujuan BANK mengakhiri Masa Sewa sebelum berakhirnya Masa Sewa 

sebagaimana dimaksud Pasal 5 Akad ini. 
2. NASABAH wajib mengembalikan Obyek Sewa yang disewa kepada BANK apabila masa sewa 

berakhir sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini. 
3. NASABAH berjanji untuk mengembalikan Obyek Sewa kepada BANK termasuk dan tidak terbatas 

pada peralatan dan perlengkapan tambahan yang telah menjadi bagian Obyek Sewa sebagaimana 
dimaksud dalam Akad ini dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender 
sejak berakhirnya masa sewa.  

4. NASABAH wajib membayar lunas nilai sisa Harga Sewa serta Kewajiban NASABAH  yang masih 
terutang menurut Akad ini, tanpa mengurangi hak BANK untuk memperhitungkannya dengan 
Simpanan Jaminan. 

5. Setelah penyerahan Objek Sewa dilakukan oleh NASABAH kepada BANK dan seluruh hutang yang 
timbul atas Akad IMBT ini diselesaikan oleh NASABAH, BANK kemudian akan menghibahkan Objek 
Sewa tersebut kepada NASABAH. Dengan selesainya hibah tersebut, Objek Sewa selanjutnya 
menjadi milik NASABAH sepenuhnya. 

 
Pasal 11 

PENGAKUAN UTANG DAN PEMBUKTIAN UTANG  

 
1. Berkaitan dengan Akad ini, selama Harga Sewa atas manfaat Obyek Sewa yang telah dinikmati oleh 

NASABAH dan/atau Kewajiban NASABAH yang lainnya belum dibayar atau dilunasi oleh NASABAH 
kepada BANK, maka NASABAH dengan ini mengaku secara sah berutang kepada BANK 
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sebagaimana BANK menerima pengakuan utang tersebut dari Nasabah sebesar Harga Sewa 
dan/atau Kewajiban NASABAH yang lainnya yang belum dibayar oleh NASABAH. 

2. NASABAH menyetujui bahwa jumlah Kewajiban NASABAH yang terutang oleh NASABAH kepada 
BANK pada waktu-waktu tertentu akan terbukti dari : 
a. Rekening NASABAH yang dipegang dan dipelihara oleh BANK; dan/atau 
b. buku-buku, catatan-catatan dan administrasi yang dipegang dan dipelihara oleh BANK mengenai 

atau sehubungan dengan pemberian Fasilitas IMBT; dan/atau 
c. surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh BANK;  

3. Jika NASABAH di dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima salinan/kutipan Rekening 
NASABAH, tidak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada BANK yang disertai dengan bukti-
bukti yang cukup, maka NASABAH dianggap menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam 
Rekening NASABAH tersebut, dengan catatan bahwa bilamana terjadi kekeliruan pada BANK, maka 
BANK setiap waktu dapat dan dengan ini diberi kuasa untuk mengadakan pembetulan-pembetulan 
pada Rekening NASABAH.  

4. Apabila karena kesalahan BANK yang dapat dibuktikan oleh NASABAH menyebabkan jumlah yang 
diterima oleh BANK melebihi jumlah yang terutang oleh NASABAH kepada BANK, maka BANK wajib 
mengembalikan kelebihannya kepada NASABAH namun BANK tidak diwajibkan membayar biaya 
apapun kepada NASABAH atas kelebihan pembayaran tersebut. 

5. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan Harga Sewa dan/atau Kewajiban NASABAH 
yang lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini secara tepat pada waktu dan tata cara yang 
telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Akad ini, maka apabila diminta oleh BANK, NASABAH 
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan Simpanan Jaminan kepada BANK. 

6. BANK dapat melakukan konversi, baik sebagian maupun seluruh jumlah kewajiban NASABAH ke 
dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh BANK dengan terlebih 
dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum 
pelaksanaan konversi tersebut terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ke alamat 
NASABAH. Konversi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila terjadi kondisi dimana nilai mata 
uang Rupiah menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang US$  menjadi 1 (satu) US$ 

sama dengan [ 14 ]Rp       (     ), dan/atau rasio kecukupan nilai jaminan terhadap Kewajiban 

NASABAH turun dibawah      % (      persen) dari jumlah Kewajiban NASABAH dan NASABAH 
atau  pemilik Jaminan tidak bersedia menambah jaminan. 

7. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan Harga Sewa dan/atau Kewajiban NASABAH 
yang lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini secara tepat pada waktu dan tata cara yang 
telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini 
mengikatkan diri untuk menyerahkan Simpanan Jaminan kepada BANK. 

 
Pasal 12 

PEMBERIAN JAMINAN DAN AGUNAN 
 

1. Untuk menjamin seluruh Kewajiban NASABAH hingga lunas, tertib dan dengan secara  sebagaimana 
mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh NASABAH 

kepada BANK, NASABAH dengan ini menyerahkan kepada BANK jaminan berupa[ 15 ] : 
 

- Pemberian Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) / Akta 
Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas : [     ] yang akan dibebani dengan hak tanggungan:[  
]meliputi juga bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah tersebut di atas, 
yang didirikan berdasarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pihak 
yang berwenang berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri 
termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, hasil karya, tanaman dan segala sesuatu yang 
kelak dikemudian hari akan ada, tertanam, berdiri dan atau diperoleh di atas maupun di bawah 
permukaan bidang tanah hak itu, yang dianggap sebagai kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari bidang tanah tersebut. 
 

- Pemberian Jaminan Fidusia kepada BANK atas barang-barang bergerak milik NASABAH 
dan/atau  pemilik jaminan termasuk piutang/tagihan atas nama,  berupa :[     ] dengan Nilai 
Fidusia :[     ] 
 

- Pemberian Gadai atas barang-barang bergerak milik NASABAH dan/atau  pemilik jaminan 
berupa:[  ] 
 

- Pemberian penanggungan/jaminan pribadi (Personal Guarantee) maupun 
penanggungan/jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dari:[     ] 

 

Serta jaminan-jaminan lain yang mungkin disyaratkan oleh BANK dikemudian hari apabila diperlukan 
oleh BANK dalam bentuk dan pengikatan yang akan ditetapkan oleh BANK. 

2. Apabila menurut pendapat BANK nilai dari Jaminan tidak lagi cukup untuk menjamin Kewajiban 
NASABAH kepada BANK, maka atas permintaan pertama dari BANK, NASABAH wajib menambah 
agunan lainnya yang disetujui BANK. 

 
 

Pasal 13 
PENGGUNAAN DAN PUNGUTAN 

 
NASABAH menjamin dan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk : 
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1. Atas biaya dan beban sendiri mengurus dan mendapatkan semua izin, pembayaran pajak, 
persetujuan serta dokumen yang berkaitan dengan penggunaan Obyek Sewa, dan dalam 
mengoperasikan/menggunakan Obyek Sewa akan menggunakan/mempekerjakan tenaga ahli yang 
cakap dan berwenang, sesuai dengan petunjuk atau instruksi serta buku pedoman resmi yang 
dikeluarkan oleh Pemasok Obyek Sewa. 

2. Menanggung risiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan Obyek Sewa serta 
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung beban atau kerugian apapun juga yang 
disebabkan karena kerusakan, gangguan, atau berkurangnya kemanfaatan Obyek Sewa, termasuk 
dan tidak terbatas yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian NASABAH atau orang lain. 

3. Bertanggung jawab dan menanggung pembayaran setiap pajak, retribusi, denda dan pungutan-
pungutan lainnya atas Obyek Sewa  tepat pada waktunya kepada pihak yang berwenang. 

 
 
 
 
 
 
 

Pasal 14 
KEWAJIBAN PEMELIHARAAN 

 
NASABAH berjanji, bahwa : 
1. Atas biayanya sendiri wajib merawat Obyek Sewa sedemikian sehingga selalu dalam keadaan baik 

dan terpelihara, mematuhi setiap aturan pemeliharaan dan prosedur yang diwajibkan atau disarankan 
dari setiap pembuat Obyek Sewa atau orang lain yang berwenang, melakukan servis yang 
diperlukan, di samping menggunakan personil yang cakap dan memenuhi syarat dalam melakukan 
perbaikan atas Obyek Sewa. 

2. Tidak akan melakukan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan apapun terhadap Obyek 
Sewa yang dapat menimbulkan kerusakan, berkurangnya manfaat, dan/atau kerugian atas nilai 
ekonomis Obyek Sewa.  

3. Dalam melakukan perbaikan atas Obyek Sewa atau bagian-bagiannya, perlengkapan, peralatan 
dan/atau aksesoris yang ditambahkan bebas dari segala tuntutan, beban dan/atau hak-hak pihak 
lain, serta menjamin bahwa perlengkapan, peralatan, dan/atau aksesoris yang digunakan, sekurang-
kurangnya memiliki nilai, kualitas dan kegunaan yang sama dengan yang digantikannya. 

 
 

Pasal 15 
TAMBAHAN PERALATAN DAN PENGAWASAN 

 
1. NASABAH setuju, bahwa semua penambahan maupun perubahan terhadap Obyek Sewa, dan setiap 

perangkat maupun peralatan yang dipasang atau ditambahkan pada Obyek Sewa, segera setelah 
pemasangan atau penambahan tersebut memerlukan persetujuan BANK dan penambahan maupun 
perubahan tersebut menjadi bagian dari Obyek Sewa dengan seketika dan dengan sendirinya 
menjadi hak milik BANK, tanpa diperlukan adanya tindakan, perjanjian, pembayaran, ganti rugi, 
dan/atau imbalan dalam bentuk apapun juga. 

2. Kecuali untuk pemeliharaan, perbaikan atau pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu yang 
dilakukan dengan izin BANK, pada setiap saat Obyek Sewa harus tetap berada di bawah 
pengawasan dan penguasaan NASABAH. 

3. NASABAH berjanji untuk memberi izin kepada BANK atau wakilnya yang ditunjuk, untuk sewaktu-
waktu memasuki halaman dan gedung-gedung guna memeriksa, mengambil gambar (photo), 
membuat photo copy atas catatan atau keterangan dan/atau mengawasi segala sesuatu yang 
berkaitan dengan Obyek Sewa tersebut. 

 
 

Pasal 16 
CIDERA JANJI/KELALAIAN/PELANGGARAN 

 
Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 dan 7 Akad ini, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari 
NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah 
Harga Sewa dan/atau Kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan 
seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, 
apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini : 
1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan Harga Sewa tepat pada waktu 

yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah diserahkan 
NASABAH kepada BANK ; 

2. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan atau disuruh masukkan ke dalam dokumen yang 
diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana dimaksud Pasal 6 Akad ini palsu, tidak sah, atau 
tidak benar ; 

3. Pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi 
pemboros, pemabuk, atau dihukum penjara atau kurungan; 

4. NASABAH tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih ketentuan-ketentuan 
yang tercantum dalam Akad ini ; 
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5. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Akad ini ditandatangani 
atau diberlakukan pada kemudian hari, NASABAH tidak dapat atau tidak berhak menjadi NASABAH; 

6. NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH; 
7. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebahagian Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal 

atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitase atau nilai Agunan berkurang 
sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan Agunan yang cukup atas seluruh Kewajiban 
NASABAH, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan BANK; 

8. Apabila keadaan keuangan NASABAH / Penjamin tidak cukup untuk melunasi Kewajibannya kepada 
BANK baik karena kesengajaan atau kelalaian NASABAH; 

9. Harta benda NASABAH/Penjamin, baik sebagian atau seluruhnya yang diagunkan atau yang tidak 
diagunkan kepada BANK, diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita eksekusi 
(executorial beslag) oleh pihak ketiga; 

10. NASABAH/Penjamin masuk dalam Daftar Kredit Macet dan atau Daftar Hitam (blacklist) yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain yang terkait . 

11. NASABAH/Penjamin memberikan keterangan, baik lisan atau tertulis, yang tidak benar dalam arti 
materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, barang Agunan dan segala keterangan atau 
dokumen yang diberikan kepada BANKsehubungan Kewajiban NASABAHkepada BANKatau jika 
NASABAHmenyerahkan tanda bukti penerimaan uang dan atau surat pemindahbukuan yang 
ditandatangani oleh pihak–pihak yang tidak berwenang untuk menandatanganinya sehingga tanda 
bukti penerimaan atau surat pemindahbukuan tersebut tidak sah. 

12. NASABAH/Penjamin meminta penundaan pembayaran (surseance van betaling), tidak mampu 
membayar, memohon agar dirinya dinyatakan pailit atau dinyatakan pailit, ditaruh dibawah perwalian 
atau pengampuan, atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau 
menguasai harta bendanya atau dilikuidasi   (apabila NASABAHadalah suatu badan usaha berbadan 
hukum atau bukan badan hukum).  

13. NASABAH, sebelum atau sesudah Akad ini ditandatangani, juga mempunyai utang kepada pihak 
ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada BANK baik sebelum fasilitas ini diberikan 
atau sebelum utang lain tersebut diperoleh. 

14. NASABAH/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Akad 
ini, akad pemberian Agunan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian fasilitas ini. 

15. NASABAH/Penjamin meninggal dunia/dibubarkan/bubar (apabila NASABAHadalah suatu badan 
usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ke tempat 
yang tidak diketahui untuk waktu lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak menentu, melakukan atau terlibat 
dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan BANKdapat membahayakan 
pemberian fasilitas IMBT, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara. 

16. NASABAH melakukan penyimpangan/ kelalaian terhadap hal-hal yang disepakati dalam Akad yang 
mengakibatkan kerugian BANK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK. 

17. Cross Default    . 
- NASABAH  dan/atau salah satu penjamin lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melakukan 

pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dalam akad  lain  dan/atau perjanjian Jaminan lain yang 
dibuat dengan BANK. 

- Bila pihak/nasabah  lain yang diberi fasilitas IMBT  oleh BANK dengan jaminan seluruh atau 
sebagian dari Jaminan sebagaimana disebutkan dalam Akad inimelakukan kelalaian atau 
pelanggaran yang ditentukan dalam akad pembiayaan  yang dibuat pihak/nasabah  lain tersebut 
dengan BANK. 

- Bilamana NASABAH dan/atau Penjamin lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melakukan 
pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dalam sesuatu akad/perjanjian lain baik dengan BANK 
maupun dengan orang/pihak/bank lain termasuk yang mengenai atau berhubungan dengan 
pinjaman uang/pemberian fasilitas pembiayaan dimana NASABAH dan/atau salah seorang 
Penjamin adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau sebagai penjamin dan kelalaian 
atau pelanggaran mana memberikan hak kepada BANK maupun pihak yang memberikan 
pinjaman atau fasilitas pembiayaan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terutang 
atau wajib dibayar oleh NASABAH dan/atau salah seorang  penjamin dalam perjanjian tersebut 
secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya. 

18. Bilamana NASABAH dan/atau pemilik Jaminan menyewakan, mengalihkan dan/atau menjaminkan 
kepada pihak lain barang-barang Agunan atau Obyek Sewa yang telah diberikan NASABAH dan/atau 
pemilik Jaminan  kepada BANK dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
BANK (kecuali untuk barang Jaminan yang berupa inventory dijual dalam rangka menjalankan usaha 
yang normal). 

19. NASABAH tidak setuju dan atau tidak menandatangani Addendum Akad ini atas perubahan Harga 
Sewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Akad ini.  

20. Terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan 
NASABAH/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada BANK. 

21. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan][ 16 ] 
 
 

Pasal 17 
AKIBAT CIDERA JANJI 

 
Apabila terjadi  satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Akad ini, maka dengan 
mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK berhak 
untuk : 
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1. Menghentikan  jangka  waktu  pemenuhan  kewajiban  BANK yang ditentukan dalam Akad ini dan 
selanjutnya meminta NASABAH untuk membayar / melunasi sisaHarga Sewa dan Kewajiban 
NASABAH kepada BANK  berdasarkan Akad ini;  

2. Menyatakan semua Kewajiban NASABAH dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh 
NASABAH  menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh BANK tanpa  
peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga; 

3. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan BANK termasuk namun tidak 
terbatas pada memasuki pekarangan, tanah dan bangunan, memeriksa Obyek Sewa dan atau 
barang Agunan beserta fasilitasnya yang melekat, memberi peringatan dengan cara memasang 
papan (plank) atau media lainnya; dan/atau 

4. Menjual harta benda yang dijaminkan oleh NASABAH / Penjamin kepada BANK berdasarkan prinsip 
keadilan, baik dibawah tangan dengan harga pasar yang disepakati NASABAH maupun dimuka 
umum (secara lelang) dan untuk itu NASABAH/Penjamin memberi kuasa dengan ketentuan 
pendapatan bersih dari penjualan pertama-tama dipergunakan untuk pembayaran seluruh Harga 
Sewa dan Kewajiban NASABAH kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan 
dikembalikan kepada NASABAH dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan 
kepada BANK, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasiHarga 
Sewa dan seluruh Kewajiban NASABAH kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi 
Kewajiban NASABAH kepada BANK dan wajib dibayar NASABAH dengan seketika dan sekaligus 
pada saat ditagih oleh BANK. 

 
 
 

Pasal 18 
PERNYATAAN DAN JAMINAN NASABAH 

 
i. Kewenangan  

a. NASABAH berhak, cakap dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan 
semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan 
usaha tersebut dalam Akad ini. 

b. NASABAH adalah suatu badan usaha dengan status badan hukum yang didirikan secara sah 
berdasarkan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. 
NASABAH  mempunyai kuasa penuh dan wewenang untuk meminjam dan memenuhi 
kewajibannya dalam Akad inidan/atau dokumen lain, untuk menjalankan usahanya, memiliki 
harta kekayaan dan aset dan/atau terdaftar untuk menjalankan usahanya yang dijalankan 
sekarang, berhak dan/atau terdaftar untuk menjalankan usahanya di domisili hukum manapun 

c. NASABAH tidak sedang dalam keadaan menderita kerugian yang mempengaruhi jalannya 
usahanya secara materil atau mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan 
kewajibannya kepada BANK, dan pada saat ini tidak berada dalam keadaan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 142 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

d. NASABAH  adalah badan usaha yang mempunyai (i) akta pendirian dan pelaporan kepada 
instansi terkait; (ii) susunan anggota direksi dan dewan komisaris; (iii) susunan permodalan dan 
pemegang saham; sebagaimana tertera dalam Akad ini. 

ii. Tindakan Hukum NASABAH 
a. NASABAH  telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku 

yang memberi wewenang untuk pelaksanaan Akad inidan dokumen lain yang disyaratkan, dan 
pihak-pihak yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut, telah diberi wewenang untuk 
berbuat demikian atas nama NASABAH. 

b. NASABAH memiliki ijin-ijin dari pihak-pihak yang terkait yang mengharuskan NASABAH 
memperoleh ijin-ijin tersebut untuk membuat dan menandatangani Akad ini, menyerahkan 
jaminan-jaminan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Akad ini dan Perjanjian 
Jaminan. 

c. Diadakannya  Akad  ini dan/atau akad  tambahan  (Addendum) Akad ini tidak  akan  
bertentangan dengan  suatu  akad/perjanjian  yang  telah   ada   atau   yang   akan   diadakan  
oleh NASABAH dengan pihak ketiga lainnya. 

iii. Perikatan Akad ini  
a. Akad ini, Perjanjian Jaminan dan dokumen lain yang disyaratkan bila dilaksanakan dan 

diserahkan merupakan suatu kewajiban hukum bagi NASABAH  dan karenanya dapat dieksekusi 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. 

b. Akad ini, Perjanjian Jaminan dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan, pada saat 
ditandatangani tidak melanggar Undang-Undang, Peraturan, Ketetapan atau Keputusan dari 
Negara Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan 
pelanggaran terhadap setiap perjanjian yang mengikat NASABAH .  

c. Semua permohonan, pendaftaran dan persetujuan yang diperlukan atau diharuskan agar 
kepastian pelaksanaan, penyerahan, keberhasilan, keabsahan, keefektifan maupun 
pengeksekusian Akad ini dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan 
telah dibuat dan diperoleh. 

iv. Tidak Terjadi/Mengalami Peristiwa Cidera Janji 
a. NASABAH  tidak mengalami hal atau peristiwa yang merupakan suatu peristiwa  Cidera Janji, 

kelalaian/pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Akad inimaupun merupakan peristiwa 
kelalaian/pelanggaran terhadap perjanjian lain yang dibuat NASABAH  dengan pihak lain, dan 
pemberian fasilitas IMBT  oleh BANK kepada NASABAH  tidak akan menyebabkan timbulnya 
suatu peristiwa kelalaian/pelanggaran menurut perjanjian lain yang dibuat oleh NASABAH. 
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b. NASABAH  tidak terlibat perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang 
sedang berlangsung atau menurut pengetahuan NASABAH  akan menjadi ancaman dikemudian 
hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap NASABAH  atau harta kekayaannya, yang 
nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu 
kemampuannya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Akad ini. 

v. Transaksi Dengan Pihak Ketiga  
Transaksi atau Perjanjian yang dilakukan oleh NASABAH  dengan pihak ketiga yang merupakan 
dasar dari pemberian fasilitas IMBTini oleh BANK kepada NASABAH  adalah benar adanya, sah dan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

vi. Data-Data Keuangan 
Semua buku-buku keuangan NASABAH, keterangan-keterangan antara lain tetapi tidak terbatas 
pada Laporan Keuangan yang diserahkan oleh NASABAH  dan data lain yang telah dan/atau 
dikemudian hari akan diberikan oleh NASABAH  kepada BANK adalah lengkap dan benar, dan buku-
buku itu disiapkan dan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia yang diterapkan secara terus menerus dan menunjukkan secara benar keadaan 
keuangan dan hasil usaha NASABAH  pada tanggal buku-buku tersebut dibuat/disiapkan, dan sejak 
tanggal dibuat/disiapkan tersebut tidak terjadi perubahan keadaan keuangan NASABAH  yang 
mempengaruhi jalannya usaha NASABAH secara materiil atau mempengaruhi kemampuan 
NASABAH dalam melaksanakan kewajibannya kepada BANK berdasarkan Akad ini dan/atau 
perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara BANK dan NASABAH . 

vii. Dalam hal terjadi perselisihan di antara NASABAH  dengan penjamin dan/atau pemilik Jaminan, 
maka BANK tetap berhak atas Jaminan yang telah diberikan serta tetap berhak untuk menuntut 
pemenuhan kewajiban NASABAH  kepada BANK berdasarkan Akad ini, Perjanjian Jaminan, maupun 
perjanjian-perjanjian lainnya.  

viii. Selama berlangsungnya masa Akad ini, NASABAH akan menjaga semua perizinan, lisensi, 
persetujuan dan sertifikat yang wajib dimiliki untuk melaksanakan usahanya. 

ix. Dalam hal belum dicukupinya barang Jaminan untuk melunasi Kewajiban NASABAH kepada BANK, 
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama utangnya 
belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh 
BANK. 

x. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH 
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi Kewajiban 
NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya. 

xi. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan].[ 17 ] 
 
 

Pasal 19 
KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH 

 
1. NASABAH dengan ini berjanji dan mengikatkan diri selama jangka waktu Akad ini dan hingga 

pembayaran penuh dan lunas atas seluruh Kewajiban Nasabah berdasarkan Akad ini, maka 
NASABAH wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. NASABAH wajib membayar kembali kepada BANK seluruh Kewajiban NASABAHsecara tepat 

waktu sebagaimana ditentukan di dalam Akad ini. 
b. NASABAH wajib menggunakan Fasilitas IMBT sesuai dengan tujuan penggunaannya 

sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini.  
c. NASABAH wajib mengaktifkan dan melakukan seluruh transaksi operasional NASABAH  melalui 

Rekening NASABAH  di Bank. 
d. NASABAH wajib memberikan seluruh keterangan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk 

dokumen-dokumen, surat-surat atau dalam bentuk lainnya mengenai keadaan keuangan 
Nasabah  dan/atau penjamin pada waktu dan dalam bentuk yang diminta Bank.  

e. NASABAH wajib memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup 
mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan oleh NASABAH  dan/atau penjamin sesuai dengan 
dan menurut prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum diterima di Republik 
Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus. 

f. NASABAH wajib mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK memasuki kantor-kantor, 
gedung-gedung, pabrik-pabrik, atau lokasi usaha NASABAH dan/atau penjamin/pemilik Jaminan 
guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha NASABAH dan/atau penjamin/pemilik 
Jaminan serta barang-barang Agunan/Jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-
catatan dan administrasi NASABAH dan/atau penjamin/pemilik Jaminan dan membuat salinan-
salinan atau foto copy  atau catatan-catatan dari padanya. 

g. NASABAH wajib menjaga: kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya; kelangsungan 
eksistensi NASABAH  secara hukum; dan eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu 
untuk melaksanakan usahanya secara sah, tertib dan efisien. 

h. NASABAH wajib membayar semua pajak dan beban-beban lainnya berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 

i. NASABAH wajib mengasuransikan dan memelihara atau menyuruh mengasuransikan atau 
memelihara/mempertahankan asuransi atas barang-barang (baik berupa barang-barang 
bergerak maupun barang-barang tidak bergerak) yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari 
akan dijaminkan/diagunkan oleh NASABAH  dan/atau pemilik jaminan kepada BANK. 

j. NASABAH wajibmenyerahkan asli polis-polis asuransi dan lain-lain surat/dokumen mengenai 
atau yang berhubungan dengan asuransi tersebut kepada dan untuk disimpan oleh Bank. 
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k. Menyerahkan laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku 
berakhir dan laporan keuangan semester selambat-lambatnya 3 bulan setelah periode tersebut 
berakhir. 

l. Melakukan penilaian kembali Agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk BANK 
sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku. 

m. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan].[ 18 ] 
2. Pembayaran dari pembeli/rekanan/pemilik proyek atau seluruh aktifitas keuangan NASABAH 

berkaitan dengan Akad ini wajib disalurkan melalui Rekening NASABAH di BANK serta 
mencantumkan nomor Rekening NASABAH di BANK pada setiap invoice/tagihan kepada 
pembeli/rekanan. 

3. NASABAH wajib menyerahkan rencana kegiatan usahanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
4. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, 

kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah 
satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 
a. menyewakan, menjaminkan, mengalihkan  atau  menyerahkan, baik sebagian atau seluruh 

Obyek Sewa dan/atau Agunan kepada pihak lain; 
b. Menerima sesuatu pembiayaan  uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun 

juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain 
(kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari). 

c. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan 
sebagian besar atau seluruh harta kekayaan NASABAH dan/atau penjamin atau 
menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak 
milik Nasabah  dan/atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak 
siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal).  

d. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada pihak ketiga 
siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha NASABAH  dan/atau penjamin. 

e. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan 
dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat 
mempengaruhi pengembalian fasilitas IMBT NASABAH  kepada BANK. 

f. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan 
permohonan penundaan pembayaran utang (surseance van betalling). 

g. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham NASABAH  dan/atau 
penjamin.  

h. Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha 
(konsolidasi) bersama badan usaha lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam 
badan usaha lain. 

i. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham NASABAH 
dan/atau penjamin atas pembiayaan -pembiayaan  yang telah dan/atau dikemudian hari akan 
diberikan oleh pemegang saham NASABAH  dan/atau penjamin kepada NASABAH  dan/atau 
penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi, atau biaya-biaya lainnya. 

j. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 
k. Mengubah struktur permodalanNASABAH dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal 

yang berasal dari laba yang ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau 
setoran dari pemegang saham.  

l.  Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa 
apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan NASABAH. 

m. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan].[ 18 ] 
5. NASABAH  dan/atau penjamin wajib memberitahukan secara tertulis kepada BANK, jika terjadi 

kejadian berikut ini: 
a. Setiap tuntutan perkara perdata terhadap NASABAH  dan/atau penjamin yang nilainya minimal 

1/3 (satu per tiga) dari pagu fasilitas IMBT  yang diperoleh; 
b. Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara NASABAH  dan/atau penjamin  dengan 

suatu badan/instansi pemerintah; dan/atau 
c. Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya 

akan menjadi kejadian kelalaian ke pihak lain, 

6.  [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan][ 18 ] 
 

Pasal 20 
RISIKO 

 
Terhitung sejak tanggal penyerahan Obyek Sewa menurut Akad ini, NASABAH berjanji untuk: 
1. Menanggung biaya pemeliharaan Obyek Sewa;  
2. Menanggung  kerusakan Obyek Sewa yang disebabkan dari penggunaan yang diperbolehkan atau 

karena kelalaian NASABAH dalam menjaganya; dan 
3. Menanggung sendiri risiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan Obyek Sewa 

serta berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung beban atau kerugian apapun 
juga yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, atau berkurangnya kemanfaatan Obyek Sewa 
termasuk dan tidak terbatas yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian NASABAH atau orang 
lain. 

 
Pasal 21 

ASURANSI 
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1. Selama Kewajiban NASABAH belum lunas, maka Agunan dan/atau Obyek Sewa yang dapat 

diasuransikan wajib diasuransikan oleh dan atas beban NASABAH kepada Perusahaan Asuransi 
berdasarkan prinsip syariah yang ditunjuk dan atau disetujui oleh BANK terhadap risiko kerugian 
yang macam, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BANK. 

2. Dalam perjanjian asuransi (Polis) wajib dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa bilamana 
terjadi pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi, maka BANK berhak memperhitungkan hasil 
pembayaran klaim tersebut dengan seluruh Kewajiban NASABAH kepada BANK (Banker’s Clause). 

3. NASABAH, agen dan karyawan harus mematuhi semua persyaratan dan kondisi dari polis asuransi 
tersebut, termasuk segera melaporkan kecelakaan atau kerusakan pada BANK dan perusahaan 
asuransi dan akan melakukan semua hal yang diperlukan atau tepat untuk melindungi atau menjaga 
aset tertanggung sesuai dengan pasal yang sesuai dalam polis asuransi.  

4. NASABAH juga harus memberikan semua bantuan kepada perusahaan asuransi dan BANK untuk 
penyelesaian klaim dengan cepat dan harus mengambil semua tindakan yang wajar dan langkah-
langkah yang diperlukan dalam hal tersebut. 

5. Premi asuransi atas Agunan dan/atau Obyek Sewa wajib dibayar lunas atau dicadangkan oleh 
NASABAH dibawah penguasaan BANK sebelum dilakukan penggunaan fasilitas IMBT atau 
perpanjangan jangka waktu fasilitas IMBT. 

6. Dalam   hal  penutupan  asuransi  dilakukan   oleh BANK,   dengan   ini    NASABAH memberikan   
kuasa  kepada   BANK  untuk mengasuransikan    barang-barang yang  menjadi Objek  Sewa  dan  
Agunan lainnya (bila  ada)  serta melakukan  tindakan  sehubungan dengan  barang-barang tersebut,  
dengan  ketentuan bahwa  biaya yang timbul dari  penutupan  asuransi sepenuhnya menjadi beban 
NASABAH.  

7. Bila  terjadi  kerugian  atas  Obyek Sewa dan/atau Agunan yang dipertanggungkan dalam Polis 
tersebut diatas, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa  kepada BANK   untuk   mengajukan 
klaim serta menerima  hasil  klaim  tersebut  dari  perusahaan asuransi untuk kemudian 
mempergunakan hasil  klaim tersebut bagi pelunasan Kewajiban/utang NASABAH kepada BANK. 

8. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi Kewajiban NASABAH, sisa 
Kewajiban tersebut tetap menjadi Kewajiban NASABAH kepada BANK dan wajib dibayar dengan 
seketika dan sekaligus oleh NASABAH pada saat ditagih oleh BANK. 

9. Asli kwitansi atau pembayaran resmi premi asuransi dan asli polis asuransi beserta ‘Banker’s Clause” 
wajib diserahkan kepada BANK. 

 
 

Pasal 22 
KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN 

 
1. Alamat Pemberitahuan 

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak 
yang lain harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui kurir (ekspedisi) ke alamat-alamat 
sebagai berikut :  
BANK : PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk 
Alamat : [     ] 
Telepon : [     ] 
 
NASABAH: [     ] 
Alamat : [     ] 
Telepon : [     ] 

2. Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dianggap diterima: 
a. Jika dikirim melalui kurir (ekspedisi) pada tanggal penerimaan dan/atau; 
b. Jika dikirim melalui pos tercatat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengirimannya. 

3. NASABAH dapat mengganti alamatnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada BANK. 
Perubahan alamat tersebut dianggap diterima oleh BANKsesuai dengan ketentuan ayat 2 di atas. 

4. Dalam hal terjadi perubahan alamat BANK, pemberitahuan perubahan alamat BANK melalui media 
massa (cetak) berskala nasional atau lokal merupakan pemberitahuan resmi kepada NASABAH. 

 
Pasal 23 

HUKUM YANG BERLAKU 
 
Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan 
ketentuan syariah yang berlaku bagi BANK, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank 
Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 

 
Pasal 24 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM 
 

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di 
dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak 
sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 

2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka 
Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk 

menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama [sesuai wilayah hukumnya].[ 19 ] 
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Pasal 25 

KETENTUAN PENUTUP 
 

1. Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya bahwa 
NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad ini berikut 
semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga  NASABAH memahami 
sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad ini. 

2. NASABAH menyetujui dan oleh karena itu dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk sewaktu-
waktu menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apapun memindahkan piutang/tagihan-
tagihan BANK kepada NASABAH yang timbul berdasarkan Akad ini kepada kantor cabang lain di 
dalam dan di luar negeri, subsidiary company dari BANK, Bank Indonesia atau kepada pihak ketiga 
lainnya dengan siapa BANK  akan membuat perjanjian subrogasi, cessie, joint financing atau 
perjanjian kerja sama lain, berikut semua hak, kekuasaan-kekuasaan dan Jaminan/Agunan yang ada 
pada BANK berdasarkan Akad ini atau akta pengikatan Jaminan/Agunan, dengan syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh BANK. 

3. NASABAH tidak dapat mengalihkan kewajibannya yang timbul berdasarkan Akad ini kepada pihak 
lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK. 

4. Akad  ini  mengikat  Para  Pihak  yang sah,  para  pengganti  atau pihak-pihak  yang menerima hak 
dari  masing-masing Para Pihak. 

5. Akad ini memuat (jika tidak ditentukan lain di dalam Akad ini), dan karenanya menggantikan  semua 
pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Akad ini, 
baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.   

6. Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, 
maka tidak mengakibatkan seluruh Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya.  

7. Para  Pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam  Akad  ini dipakai  hanya  untuk  
memudahkan pembaca Akad ini, karenanya judul tersebut  tidak memberikan penafsiran apapun atas 
isi Akad ini.  

8. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Akad ini, maka BANK dan NASABAH akan 
mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Akad tambahan (Addendum) 
yang ditandatangani oleh Para Pihak. 

9. Tiap akad tambahan (Addendum) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
Akad ini. 

10. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

11. NASABAH berjanji dan dengan mengikatkan diri, bahwa atas pembiayaan berdasarkan Akad ini, 
NASABAH tidak akan memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun  kepada karyawan/ti 
atau Pejabat serta jajaran Direksi BANK. 

 
 
Demikian, Akad ini dibuat dan ditandatangani di.................. oleh BANK dan NASABAH, bermeterai cukup 
dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing 
berlaku sebagai aslinya. 
 
 

BANK         NASABAH                         Menyetujui, 
 
 
 
 

………..…………..          ….……….…………                   ………………… 
 

Saksi-saksi, 
 
 
 
 

…………………………                            ………………………….
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Lampiran 1 

 
SURAT PERMOHONAN IMBT 

 
Bersama ini saya/kami *)yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : [ 1 ] 
No. KTP :[ 1 ] 
Alamat  :[ 1 ] 
- bertindak untuk diri sendiri, dan dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat  persetujuan  

dari Suami/ Istri  yang bernama................, 
- bertindak dalam kedudukannya selaku ………………. dari, dan karenanya  berdasarkan 

………………….. bertindak untuk dan atas nama ………………….. 
bermaksud mengajukan permohonan kepada PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk untuk menyewa 
Objek Sewa dengan spesifikasi sebagai berikut[ 2 ]: 
 
1. tanah dan bangunan rumah/tanah dan bangunan toko/rumah susun atau apartemen *)yang 

terletakdi Propinsi……….... Kabupaten/Kotamadya ....................... 
Desa/Kelurahan...................Perumahan/Kompleks...........….………….Jalan…................. 
Nomor..…..RukunTetangga/Rukun Warga……… dengan luas tanah …..M2 dan luas bangunan 
.….M2 dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak ………Nomor ………atas nama…………….dengan 
Surat Ukur No……..Tanggal………dan Izin Mendirikan Bangunan No…….Tgl……….. 

2. kendaraan jenis …………… dengan Merk ………………, yang dimiliki Nasabah berdasarkan Bukti 
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor ……………….. dengan nomor plat kendaraan 
bermotor ……………….. sebagaimana tercantum dalam BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
(STNK) nomor ……………….. atas kendaraan tersebut. 

3. mesin-mesin tertanam yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dimana mesin-mesin tersebut 
berada yang dimiliki oleh Nasabah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Faktur Pembelian nomor 
…………………….. tanggal ………………….,, yang disertai bukti kepemilikan atas tanah dimana 
mesin tersebut berada. 

 
Selanjutnya saya/kami*) akan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk , dan bersedia untuk menandatangani akad IMBT. 
 
Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Jakarta, …………[ 3 ]       
 
 
 
 
 
Pemohon        
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Lampiran 2 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

AKAD BAI’ (JUAL BELI) 
 

Bersama ini saya/kami *) yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

I. Nama   :[ 1 ] 
No.KTP  :[ 1 ] 
Alamat  :[ 1 ] 
Sebagai Pemilik Aset/ Penjual (selanjutnya disebut NASABAH) 

  

II.   PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.  
 CABANG ...........[ 2 ] 

 Sebagai Pembeli Aset (selanjutnya disebutBANK) 
 
Dengan ini NASABAH menyatakan : 

1. Selaku Pemilik Aset berupa[ 3 ]: 
a. tanah dan bangunan rumah/tanah dan bangunan toko/rumah susun atau apartemen *)yang 

terletakdi Propinsi……….... Kabupaten/Kotamadya ....................... 
Desa/Kelurahan...................Perumahan/Kompleks...........….………….Jalan…................. 
Nomor..…..RukunTetangga/Rukun Warga……… dengan luas tanah …..M2 dan luas 
bangunan .….M2 dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak ………Nomor ………atas 
nama…………….dengan Surat Ukur No……..Tanggal………dan Izin Mendirikan Bangunan 
No…….Tgl……….. 

b. kendaraan jenis …………… dengan Merk ………………, yang dimiliki Nasabah berdasarkan 
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor ……………….. dengan nomor plat 
kendaraan bermotor ……………….. sebagaimana tercantum dalam BPKB dan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) nomor ……………….. atas kendaraan tersebut. 

c. mesin-mesin tertanam yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dimana mesin-mesin 
tersebut berada yang dimiliki oleh Nasabah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Faktur 
Pembelian nomor …………………….. tanggal ………………….,, yang disertai bukti 
kepemilikan atas tanah dimana mesin tersebut berada. 
selanjutnya disebut “Aset” 

2. Dalam rangka sharia refinancing, dengan ini NASABAH menjual Aset dimaksud kepada 
BANKdengan harga Rp………...[ 4 ] 

3. Pembayaran harga atas pembelian Aset tersebut dilakukan setelah ditandatanganinya akad 
Ijarah Muntahiya Bi Tamlik antara BANK dan NASABAH. 
 

Dengan ini BANK menyatakan : 
1. Dalam rangka sharia refinancing,  dengan ini telah membeli Aset tersebut dari NASABAH dengan 

harga Rp…….[ 4 ] 
2. Akan membayar harga atas pembelian Aset tersebut kepada NASABAH setelah 

ditandatanganinya akad Ijarah Muntahiya Bi Tamlik antara BANK dan NASABAH. 
 

Demikian Berita Acara ini dilakukan dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

 
Pemilik/ Penjual Aset        Pembeli 

 
 

Materai Rp.6.000        
NASABAH   
  
 BANK  
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Lampiran 3 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
SURAT TANDA TERIMA OBYEK SEWA 

 
Bersama ini saya/kami *) yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
I. Nama  :  PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.  
   CABANG [ 1 ]........... 
 Sebagai Pemberi Sewa/pihak yang menyewakan (selanjutnya disebutBANK ) 
II.   Nama   : [ 2 ] 

No.KTP  : [ 2 ] 
Alamat  : [ 2 ] 
Sebagai Pihak Penyewa (selanjutnya disebut NASABAH) 

 
Dengan ini BANK menyatakan : 

1. Telah menyerahkan Obyek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Akad  IMBT No. [ 3 ] ... 
tanggal [ 3 ]....dibuat dihadapan [ 3 ]…….., Notaris di [ 3 ]…………... 

2. Obyek Sewa tersebut telah diserahkan dalam kondisi baik dan layak untuk dimanfaatkan oleh 
NASABAH. 

Dengan ini NASABAH menyatakan : 
1. Telah menerima Obyek Sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2   Akad  IMBT No.  ... 

tanggal ....dibuat dihadapan …….., Notaris di ………….. 
2. Obyek Sewa tersebut telah diterima dalam kondisi baik dan layak untuk dimanfaatkan oleh 

NASABAH. 
3. Menanggung risiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan Obyek Sewa serta 

berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dari beban atau kerugian apapun 
juga yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, atau berkurangnya kemanfaatan Obyek 
Sewa, termasuk dan tidak terbatas yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian NASABAH 
atau orang lain. 

 
Demikian Berita Acara ini dilakukan dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

 
Yang Menyerahkan     Yang Menerima 

 
       Materai Rp.6.000 
BANK       NASABAH 
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Lampiran 4 

JADWAL PEMBAYARAN SEWA 
 
 
 
 
 
NASABAH 
 
 
 
 
(..........................) 
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Lampiran 5 (ditandatangani pada akhir masa IMBT, yakni setelah Nasabah membayar lunas 
kewajibannya berdasarkan akad IMBT) 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
AKAD HIBAH  

 
Bersama ini saya/kami *) yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

I. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. 
 CABANG ...........[ 1 ] 

Sebagai Pembeli Aset (selanjutnya disebutBANK) 
 

II.   Nama   :[ 2 ]  
 No.KTP  :[ 2 ] 
 Alamat  :[ 2 ] 

Sebagai Pemilik Aset/ Penjual (selanjutnya disebut NASABAH) 
 

 
Dengan ini BANK dan NASABAH menyatakan : 

1. Berdasarkan Akad Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT) tertanggal…….[ 3 ] Nomor…… dibuat di 
hadapan …… Notaris di…….telah NASABAH telah menyewa dari BANK berdasarkan prinsip 
IMBT atas objek Aset berupa[ 4 ]: 
a. tanah dan bangunan rumah/tanah dan bangunan toko/rumah susun atau apartemen *)yang 

terletakdi Propinsi……….... Kabupaten/Kotamadya ....................... 
Desa/Kelurahan...................Perumahan/Kompleks...........….………….Jalan…................. 
Nomor..…..RukunTetangga/Rukun Warga……… dengan luas tanah …..M2 dan luas 
bangunan .….M2 dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak ………Nomor ………atas 
nama…………….dengan Surat Ukur No……..Tanggal………dan Izin Mendirikan Bangunan 
No…….Tgl……….. 

b. kendaraan jenis …………… dengan Merk ………………, yang dimiliki Nasabah berdasarkan 
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor ……………….. dengan nomor plat 
kendaraan bermotor ……………….. sebagaimana tercantum dalam BPKB dan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) nomor ……………….. atas kendaraan tersebut. 

c. mesin-mesin tertanam yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dimana mesin-mesin 
tersebut berada yang dimiliki oleh Nasabah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Faktur 
Pembelian nomor …………………….. tanggal ………………….,, yang disertai bukti 
kepemilikan atas tanah dimana mesin tersebut berada. 
selanjutnya disebut “Aset” 

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 akad IMBT, pada akhir masa sewa saat NASABAH telah 
membayar seluruh Utang IMBT kepada BANK, maka BANK akan menghibahkan Objek Sewa 
kepada NASABAH yang akan dilakukan dengan perjanjian hibah tersendiri. 

3. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 akad IMBT tersebut, 
maka dengan ini BANK dan NASABAH sepakat untuk menandatangani akad hibah dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Bahwa dengan ini BANK memberikan hibah kepada NASABAH dan NASABAH menerima 

hibah dari BANK atas objek asset berupa: […[ 4 ]……] 
b. Sehubungan dengan hibah tersebut, segala sesuatu yang berkenaan dengan objek Aset 

tersebut menjadi tanggung jawab dari NASABAH. 
 

Demikian Berita akad hiban ini ditandatangani oleh para pihak 
 

Pemberi Hibah     Penerima Hibah 
 

Materai Rp.6.000        
 
BANK      NASABAH 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Dokumentasi Wawancara 
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