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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf 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 S es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 sad S es (dengan titik di bawah) ص

 dad D de (dengan titik di bawah) ض

 ta T te (dengan titik di bawah) ط
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 za Z zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 gain G ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

 ha H ha ه

 hamzah , apostop ء

 ya Y ye ي

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

Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal  

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـ َ
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 Kasrah i i ـ َ

 Dammah u u ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat, dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ي

fathah dan ya 

 

ai 

 

a dan i 

  ك

fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

  ..ا|   ي ...

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

  وَ 

dammah dan wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

 

4. Ta Marbutah 

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

mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah 

[h].  
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’marbutah itu transliterasinya 

dengan [h].  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ی) ) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِـ), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) (alif lam 

ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 

baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatas (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (’) hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

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

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasikan secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalalah (هللا) 

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

sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah ditranslitersi 

dengan huruf [t].  

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

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

dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

huruf capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:  

swt.  : subhānahūwata, ālā 

saw.  : sallallāhu „alaihiwasallam 

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 An-Nisa/4:58 

HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama     : Muh. Solihin 

Jurusan    : Hukum Ekonomi Syariah 

Nim     : 11000117052 

Judul              : Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/Pbi/2018 Dalam Perspektif Hukum 

Islam 

Skripsi ini membahas tentang mekanisme transaksi e-money berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 20/06/Pbi/2018 mulai dari alur transaksi uang elektronik, pengawasan 

uang elektronik itu sendiri, hingga digunakannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi 

perdagangan, dikaitkan perspektif hukum Islam dengan maksud mengetahui apakah mekanisme 

yang ada dalam proses transaksi menggunakan e-money sudah sejalan dengan ajaran Islam, baik 

dari segi akad dan transaksinya sehingga tidak memberikan pemahaman dan menjawab 

permasalahan yang berkaitan dengan e-money dalam perspektif hukum Islam.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui mekanisme transaksi e-money 

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 20/06/PBI/2018, 2) untuk mengetahui mekanisme 

transaksi e-money dalam Perspektif Hukum Islam. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian library research, yaitu data dikumpulkan, 

menyusun, mengklarifikasi, serta mengkaji pokok masalah, kemudian menguraikannya melalui 

literature atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern sebagai 

instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang 

mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, saat ini muncul 

inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money) hal ini sejalan dengan peraturan 

Bank Indonesia Nomor20/06/PBI/2018 sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan 

untuk memastikan alat pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak, dan praktis dibawa 

kemana saja. Uang elektronik dalam Islam diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sesuai 

dengan prinsip syariah, beban layanan fasilitas berupa biaya riil dan harus disampaikan secara 

benar kepada pengguna uang elektronik menurut syariah dan undang-undang yang berlaku.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya 

memanfaatkan kecanggihan alat pembayaran yang biasanya disebut E-Money, karena alat 

pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak dan mudah digunakan. 2) Diharapkan kepada 

masyarakat, hendaknya mengetahui mekanisme e-money menurut hukum Islam agar akad yang 

mengikat antara pihak yang terlibat sesuai ketentuan syariat Islam dalam setiap transaksi 

pembayaran.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan sistem pembayaran yang berbasis 

teknologi telah mengalami perubahan secara signifikan dalam sistem pembayaran dimana 

dulunya mengandalkan uang yang berbentuk fisik beralih menuju pembayaran non tunai. Uang 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan perekonomian suatu 

negara. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong bank sebagai pendukung pembangunan 

nasional mengembangkan layanannya baik terhadap konsumen maupun nasabahnya. Dampak 

dari adanya perkembangan teknologi dan informasi yang merasuk ke berbagai bidang tanpa 

terkecuali pada bidang perbankan terkhususnya dalam sistem pembayaran yang berupa 

elektronik non tunai. 

Seiring dengan perkembangannya alat pembayaran di Indonesia telah mengalami 

perubahan yang sangat pesat seperti pembayaran non tunai, berkaitan dengan pembayaran yang 

menggunakan sistem elektronik atau non tunai tersebut maka bank Indonesia sebagai lembaga 

keuangan mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran tersebut aman 

dan efisien saat akan digunakan oleh masyarakat umum. Transaksi dengan menggunakan e-

money dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu selain itu transaksi 

menggunakan e-money tidak ada hubungannya dengan rekening nasabah pada suatu bank maka 

dari itu nasabah pengguna e-money tidak perlu menggunakan konfirmasi PIN untuk 

menggunakan e-money tersebut.1 

Pengaruh yang sangat kuat yang dmunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua 

aspek kehidupan telah semakin meluas pada beragam tantangan potensial yang dihadapi oleh 

individu-individu, bisnis dan masyarakat pada umumnya. Dari berbagai contoh baru-baru ini, 

kemajuan dalam layanan perbankan elektronik dan kemungkinan untuk transaksi tanpa uang 

tunai serta pergerakan modal dan pendapatan yang cepat diseluruh dunia telah menjadi hal yang 

                                                             
1 Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8. 
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sangat penting untuk bisnis dan pemerintah yang menggunakan cara tersebut, meskipun 

kekhawatiran ataupun konsekuensi yang buruk akibat dari penyalahgunaan.2   

Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata 

uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronis yang 

bersifat non tunai atau dikenal dengan E-money (Electronic Payment System). E-money adalah 

salah satu bentuk uang digital, di mana e-money berfungsi untuk memindahkan data saldo uang 

yang terkandung pada e-money kita ke komputer atau sistem informasi penjualan, sehingga 

barang yang kita inginkan terbeli tanpa mengeluarkan tambahan uang cash. 

Pengertian e-money menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 uang 

elektronik  adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :3  

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip dan; 

3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan. 

Hal inilah yang menimbulkan berbagai inovasi untuk menciptakan uang yang lebih aman, 

tidak mudah rusak dan mudah digunakan sebagai alat pembayaran. Salah satunya yaitu 

munculnya mode pembayaran non tunai. Dalam hukum islam, terkait transaksi non tunai diatur 

dalam QS. al Baqarah/2: 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman : 

اَ۟إ َ ن وَٰٓ ام  َء  ين  اَٱلَّذ  أ يُّه 
َٰٓ َۚإ َذ اَت د اي نت مَب د يْنٍَي   ىَف ٱكْت ب وهَ  س مًّ لٍَمُّ َأ ج  َٰٓ ل ى   

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.4 

Mengenai surah al-Baqarah ayat 282 berdasarkan riwayat dari Rabi’ bahwa ayat ini 

diturunkan ketika seorang lelaki mencari saksi di kalangan orang banyak, untuk meminta 

persaksian mereka, tetapi tidak seorangpun yang bersedia. Maka diturunkanlah ayat ini. Ibnu 

                                                             
2 Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8. 
3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 1 Pasal . 
4 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 

48. 
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Abbas berkata: Turunnya ayat ini berkenaan dengan transaksi bai’ salam yang dilakukan oleh 

salah satu penduduk Madinah, kemudian ayat ini turun menjelaskan semua hal yang berkenaan 

dengan hutang piutang sekaligus. Maka dapat kita lihat bahwa ayat ini merupakan ayat 

terpanjang di dalam al Qur’an.5 

Kata taddayantum, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata 

dain. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf 

kata dain itu (yakni dal, ya’, dan nun) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah 

satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna 

utang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik 

itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak 

secara tunai, yakni utang-piutang.6 

Adapun uang elektronik dalam Islam, sama halnya dengan uang elektronik konvensional 

yang membedakannya yaitu uang elektronik syariah sudah pasti harus berbasis pada prinsip 

syariah. Perbedaan lain antara uang elektronik syariah dengan konvensional yaitu, uang 

elektronik syariah Salah satunya terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama E-Money 

BSM. Uang elektronik dalam Islam sama halnya dengan Sharf . Sharf adalah jual beli mata 

uang, dimana dalam jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan 

pembayaran.7 Sesuai dengan Hadits Nabi riwayat Muslim: 

ل يَْ َع  لَّىَاللََّّ ص   َ َاللََّّ س ول  َر  َق ال  ق ال   َ ي  دْر  يدٍَالْخ  َب الذَّه ب َع نَْأ ب يَس ع  َالذَّه ب  لَّم  س  َو  ه 

ثَْ م  لْحَ  َب الْم  لْح  الْم  َو  َب التَّمْر  التَّمْر  َو  ير  َب الشَّع  ير  الشَّع  َو  َب الْب ر   الْب رُّ َو  ة  ب الْف ضَّ
ةَ  الْف ضَّ ثْلٍَو  لاَب م 

يَف يهَ  عْط  الْم  و  ذَ  ف ق دَْأ رْب ىَالآخ  ادَ  َاسْت ز  أ و  ادَ  نَْز  اءَ ي داًَب ي دٍَف م  َس و   

Artinya : 

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasullah saw. Bersabda: “emas 

hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan 

tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, bauaran harus dari tangan ke tangan 

(cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah 

                                                             
5 Wahbah Zuhaily, al-Tafsir, al-Munir fi al-Qidah wa as-syari’ah wa al-Manhaj Jilid 3 (Damaskus: Darul 

Fikri, 1991), h. 645. 
6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Jilid 1, (Jakarta: Lentera 

Hati, 2002), h. 733. 
7 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014). h. 265. 
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berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim no. 2971, 

dalam kitab Al-Masaqqah).8 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang uang elektronik dijelaskan bahwa uang 

elektronik diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya 

layanan fasilitas harus berupa biaya rill, (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan 

uang elektronik) dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut syariah 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan prinsip ta’widh (ganti rugi)/ijarah.9 

Dalam pandangan Al-Qur’an menerangkan bahwa prinsip ekonomi adalah menciptakan 

kesejahteraan agama dan sosial. Agama Islam adalah agama yang damai, untuk itu dalam aspek 

ekonomi jika ada orang yang berniaga dan dia menganiaya dalam bentuk kezaliman, maka 

dengan tegas Allah melarang perbuatan tersebut. Semua ini membuktikan bahwa Islam sangat 

mengedepankan aspek kesejahteraan dalam agama dan sosial dengan berlaku adil dalam segala 

aktivitas ekonomi. Prinsipnya Islam berfungsi sosial dan jika dipandang dari sisi muamalah, 

hubungan hidup yang dipertalikan oleh materi dan inilah yang dinamakan ekonomi dengan kata 

lain, pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, dan rasa kemanusiaan. Dalam 

praktek perekonomian tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal 

tetapi yang ditekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak agar terhindar dari caraa 

memperoleh harta dengan cara yang tidak halal agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem 

perekonomian.10 

Ekonomi yang Islami adalah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika 

yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. 

Perekonomian yang adil dalam konsep Islam adalah berlakunya sistem yang “tidak menzalimi 

dan tidak dizalimi”. Itu sebab, dalam setiap aktivitas bisnis dalam bidang ekonomi hal utama 

yang harus menjadi prinsip adalah menjunjung tinggi keadilan sebagai bentuk aktualisasi 

perintah al-Qur’an. Hal ini berarti pula menghindari berbagai macam praktik transaksi yang 

tidak benar yang dalam istilah syariah disebut transaksi yang batil yaitu, meliputi cara 

memandang, berbicara, berprilaku dan bekerja. Praktik-praktik ekonomi yang dicela oleh al-

Qur’an adalah segala bentuk perdagangan yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba judi, 

                                                             
8 Al-Albani, Syaikh M Nasiruddin, Mukhtasar Shahih Muslim (Jakarta: Shahin, 2016). 
9 Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam (Lampung, Cv Iqro 

Penerbitan, 2018), h. 7. 
10 Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, El-Iqtishady 2, no. 1 (2020): h. 162. 
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ketidakpastian, keragu-raguan, ekploitasi, pengambilan untung yang berlebihan serta transaksi 

pasar yang gelap. Hal-hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip ekonomi adil menurut al-Qur’an. 

Konteks dari peekonomian yang adil dalam Islam adalah untuk menegakkan kejujuran serta 

menciptakan hubungan baik dalam berbagai aktivtas ekonomi.11 

Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah 

berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang 

semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Dan saat ini muncul inovasi pembayaran 

menggunakan uang elektronik (E-money). Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam 

transaksi internet dengan cara elektronik menggunakan media kartu sebagai alat 

pembayarannya. Sebenarnya penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran sudah lama 

dilakukan melalui penggunaan kartu kredit dan kartu debit, namun berbeda dengan dua kartu 

tersebut, perbedaannya mendasar yaitu uang elektronik merupakan kartu prabayar yang dapat 

digunakan secara offline tanpa tersambung dengan issuer serta pengguna tidak dibebankan 

dengan rekening, sedangkan kartu kredit/debit merupakan kartu prabayar dan pascabayar yang 

digunakan secara online serta dibebankan rekening. 

Kelebihan dari penggunaan uang elektronik (e-money) dalam pembayaran yaitu mudah 

dan praktis dibawa kemana saja, karena system pembayarannya lebih mudah dalam, tidak 

direpotkan dengan menunggu uang kembalian. Sebelum adanya uang elektronik (e-money) 

biasanya jika ingin melakukan pembayaran harus mengantri terlebih dahulu, dan direpotkan 

dengan menunggu uang kembalian. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut pasti ada juga terdapat 

kekurangan-kekurangan yang ada yaitu penggunaan uang elektronik (e-money) yang 

menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga dapat 

menyebabkan penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jika kartu rusak 

maka penggunanya tidak bisa mengklain saldo yang terdapat didalamnya. 

Dampak perkembangan teknologi dalam system pembayaran tersebut terakhir ini adalah 

dengan munculnya instrument pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (e-money). 

Uang elektronik (e-money) muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrument 

pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan 

                                                             
11 Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, El-Iqtishady, h. 162-163. 
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biaya yang relative murah, karena nilai uang yang disimpan instrument ini dapat ditempatkan 

pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat, aman dan murah.12 

Penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai alternative alat pembayaran non-cash 

menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan 

penggunaan uang cash. Uang elektronik (e-money) menawarkan transaksi yang lebih cepat dan 

nyaman dibandingkan dengan uang cash, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (micro 

payment), sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah 

dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun 

bagi pedagang.13 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang Masalah tersebut, permasalahan pokok yang menjadi kajian 

dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kedudukan E-Money Berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 20/06/Pbi/2018 Dalam Perspektif  Hukum Islam. Pembahasan selanjutnya 

akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme transaksi e-money berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 

20/06/PBI/2018? 

2. Bagaimana mekanisme transaksi e-money dalam Perspektif Hukum Islam? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Agar memperjelas pembahasan dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa 

istilah yang terdapat judul, yaitu “Kedudukan E-Money Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 20/06/Pbi/2018 Dalam Perspektif  Hukum Islam”. Dari judul tersebut penulis merasa 

perlu untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu antara lain : 

 “E-money” adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor 

terlebih dahulu dipegang kepada penerbit.14 Pembayaran secara non tunai telah menjadi 

kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi karena lebih mudah dan efisien dibandingkan 

dengan pembayaran secara tunai. 

“Alat Pembayaran” adalah sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. 

                                                             
12 Tim Inisiatif 2006, Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai 

Melalui Pengembangan E-Money (Jakarta: BI, 2006), h. 8. 
13 Siti Hidayanti, dkk, Operasional E-Money (Jakarta: BI, 2006), h. 1. 
14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. 
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Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non tunai. Bentuknya juga 

terus berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari barter pada zaman dahulu berganti 

menjadi uang.15  

 “Hukum Islam” adalah penerapan dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan. 

Hukum Islam tidak boleh dipisahkan antara iman, akhlak, dan syariah. Ketiga hal ini adalah 

ajaran Islam yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum Islam oleh seorang muslim.16 

“Peraturan Bank Indonesia” adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam lembaran negara.17 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi mekanisme transaksi dengan menggunakan e-

money dalam Peraturan Bank Indonesia dan hukum Islam sebagai alat pembayaran. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk lebih jelasnya pada penelitian ini maka perlu beberapa rujukan atau sumber 

tulisan yang dapat melengkapi penelitian. Setelah mencari beberapa referensi, penulis 

menemukan beberapa buku yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, yaitu : 

1. Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, Uang Elektronik dalam Perspektif Islam. Dalam 

buku ini membahas e-money berdasarkan perspektif Islam, sedangkan dalam penelitian 

ini akan membahas e-money berdasarkan hukum Islam dan peraturan bank Indonesia no 

20/06/pbi/2018. 

2. Choiril Anam, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah”, Jurnal 

Qawanin 2, no. 1 (2018). Dalam jurnal ini membahas e-money dalam perspektif hukum 

syariah. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas e-money dalam hukum Islam 

dan peraturan bank Indonesia no 2/06/pbi/2018.  

3. Afif Muamar, “Electronic Money (e-money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. 

Dalam jurnal ini membahas e-money menurut perspektif maqashid syariah, kesesuaian 

dengan maqashid syariah sangat penting untuk menentukan apakah uang elektronik 

tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Sedangkan dalam penelitian ini 

                                                             
15 Isti Sundari Apriani, Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam 

Pelaksanaan Jual Beli (Studi Pada Pedagang Komplek Kampus Universitas Dehasen Bengkulu dan Komplek 

Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), Skripsi Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN 
BENGKULU, 2019, h. 34. 

16 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2016), h. 14. 
17 Paralegal, “Peraturan Bank Indonesia”, Paralegal.ID, https://paralegal.id/pengertian/peraturan-bank-

indonesia/ diakses, 17 Mei 1999). 

https://paralegal.id/pengertian/peraturan-bank-indonesia/
https://paralegal.id/pengertian/peraturan-bank-indonesia/
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akan membahas bagaimana e-money menurut hukum Islam dan menurut peraturan bank 

Indonesia no 20/06/pbi/2020. 

4. Muhammad Ridwan Firdaus, “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, 

Tahkim 14, no. 1 (2018). Dalam jurnal ini membahas e-money secara lengkap 

berdasarkan hukum ekonomi syariah dan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini 

akan membahas kedudukan e-money dalam perspektif hukum Islam berdasarkan 

peraturan bank Indonesia no. 20/06/Pbi/2018. 

5. Jefry Tarantang dkk, “Elektronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif 

Islam”, An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2020). Dalam jurnal ini membahas 

e-money sebagai transaksi menurut pandangan hukum Islam. Sedangkan dalam 

penelitian ini akan membahas e-money dalam perspektif hukum Islam berdasarkan 

peraturan bank Indonesia Nomor 20/06/Pbi/2020. 

6. Linda Nur Hasana, “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan 

Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan 

dan Hukum Islam)”, 2018, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dalam skripsi ini membahas secara terperinci tentang e-money dalam transaksi 

pembayaran non tunai dan kedudukannya dalam undang-undang. Sedangkan dalam 

karya ilmiah ini akan membahas tentang e-money dalam hukum Islam dan kaitannya 

dengan peraturan bank Indonesia. 

7. Asep Saiful Bahri, “Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada 

Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin 

Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini membahas konsep dan implementasi e-

money terhadap kritis pada peraturan bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009. Sedangkan 

dalam penelitian ini akan membahas e-money menurut hukum Islam dan peraturan bank 

Indonesia nomor 20/06/PBI/2018. 

Berdasarkan dari beberapa sumber yang membahas tentang e-money dalam judul 

Kedudukan E-Money Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI//2018 Dalam 

Perspektif Hukum Islam, sejauh ini belum pernah dibahas sebelumnya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pustaka. Penelitian 

pustaka dalam judul ini bagaimana hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/06/PBI/2018 dalam pembahasan kedudukan e-money, yaitu dengan cara meninjau dan 

meneliti secara pustaka. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan 

prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.18 

Penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan 

menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitan pustaka. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan teologi normatife (syar’i) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 

dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Hadits serta pendapat para ulama yang terkait dengan e-money 

menurut pandangan hukum Islam.  

Pendekatan yuridis normatife yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji 

bagaimana kedudukan e-money berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda 

yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu : 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara 

langsung dari sumber pertama objek penelitian dilakukan. Yang termasuk data primer Al-

Qur’an, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018, buku, jurnal, skripsi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan 

masalah-masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data 

                                                             
18 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60. 
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penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah artikel, koran dan situs internet yang 

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, 

internet), peneliti akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang 

dilakukan untuk memecahkan masalah dengan memilah, mengumpulkan data, menyusun, 

menganalisis dan menguraikannya. Sehingga permasalahan tersebut dapat dideskripsikan 

berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik 

untuk ditampilkan dalam kajian ini.  

G. Tujuan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang 

hendak dicapai pada penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui mekanisme transaksi dengan menggunakan e-money berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 

b. Untuk mengetahui mekanisme transaksi e-money dalam Hukum Islam 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Sebagai perkembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah pengetahuan 

mekanise transaksi dengan menggunakan e-money menurut Hukum Islam 

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018.  

2) Memberikan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut 

pembahasan yang dibahas. 

b. Kegunaan Praktis 

Menjadi bahan acuan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama terkait dengan 

mekanisme transaksi dengan menggunakan e-money dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 20/06/PBI/2018, dan Hukum Islam. 
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BAB II 

KAJIAN UMUM TENTANG UANG ELEKTRONIK 

A. Uang 

1. Pengertian Uang 

Dr. Muhammad Zaky mendefinisikan uang sebagai: “Segala sesuatu yang diterima 

khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban”.19 

Boumul dan Gandlre berkata: “Uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara 

luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan 

pembayaran harga barang dan jasa”.20 

Uang secara umum didefinisikan sebagai berikut:”21 Uang adalah alat penukar atau 

standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, 

perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. 

Beberapa definisi uang menurut para ahli ekonomi, akan tetapi belum ada kata sepakat 

tentang definisi yang spesifik. Definisi-definisi mereke berbeda-beda disebabkan perbedaan cara 

pandang mereka terhadap hakikat uang. Nazhim al-Syamry berkata:22 ”Setiap sesuatu yang 

dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi (‘Urf) atau undang-undang, atau nilai 

sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang 

beragam terhadap komiditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan piutang dan tanggungan, 

adalah termasuk dalam lingkup uang”. 

Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, 

yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi 

kebutuhannya, juga dari segala peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk 

memenuhi segala kewajibannya.23 

Dalam pandangan al-Gazali uang adalah “Nikmat Allah (barang) yang dipergunakan 

masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan 

hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi dibutuhkan manusia 

                                                             
19 Muhammad Zaky Syafi’I, Muqaddimah fi al-Nuqud wa al-Bunuk (Dar al-Nahdhah al-Arabiya: TTe, 

1982), h. 32. 
20 Boumoul, Gandlre, Ilmu al-Iqtishad (al-Amaliyat wa al-Siayast al-Iqtishadiyah) terjemah Sa’id al-

Samra’i dan lain-lain (Bagdad: As’ad Bagdad, 1964), h. 344. 
21 Ascarya, Akad dan Produk Bank Sayariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 21 
22 Ahmad Hasan, al- Auraq al Naqdiyah al- Iqtishad al-Islamy, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito 

dan Zulfakar Ali, Mata Uang Islami, Edisi I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 22. 
23 Ahmad Hasan, al- Auraq al Naqdiyah al- Iqtishad al-Islamy, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito 

dan Zulfakar Ali, Mata Uang Islami, Edisi I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 11. 
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dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).24 

Inilah yang menjadi konsep dasar keuangan al-Gazali, dari pernyataan tersebut dapat 

diambil suatu definisi uang menurut al-Gazali, yaitu : Barang atau benda yang berfungsi sebagai 

sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati 

fungsinya sebagai media pertukaran (Medium of exchange). Benda tersebut dianggap tidak 

mempunyai nilai sebagai barang. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait 

dengan fungsinya sebagai alat tukar. Kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi 

sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya. 

Karena itu ia mengibaratkan uang sebagai “cermin yang tidak mempunyai warna sendiri 

tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna”.25 Melihat kriteria tersebut di atas, dapat dilihat 

bahwa dalam memberikan definisi uang, al-Gazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi. 

Definisi yang demikian lebih komprehensif dibandingkan dengan batasan-batasan yang 

dikemukakan oleh kebanyakan ekonomi konvensional. Sebab kebanyakan dari mereka 

mendefinisikan uang sebatas pada fungsi-fungsi yang melekat padanya.26 

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat 

pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk 

melakukan pembelian barang dan jasa.  

Dari sekian definisi yang diutarakan, kita bisa membedakan dalam segitiga: Pertama, 

definisi dari segi fungis-fungsi ekonomi, sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan 

alat pembayaran yang tertunda. Kedua, definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu 

segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. Ketiga, definisi uang dari segi 

peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam 

menyelesaikan tanggungan kewajiban.27 

2. Syarat-Syarat Uang 

Syarat-syarat uang harus memenuhi sebagai berikut:28 

a. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

b. Tahan lama. 

                                                             
24 Al-Gazali, Ihya Ulumuddin (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 88. 
25 Ahmad Dimyati, Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan al-Gazali) 

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), h. 59. 
26 Ahmad Dimyati, Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan al-Gazali) 

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), h. 60. 
27 Emily Nur Saidi, “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, Laa Maisyir 6, no. 2, h. 29 
28 Rozalinda, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 280. 
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c. Bendanya mempunyai mutu yang sama. 

d. Mudah dibawa-bawa. 

e. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. 

f. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan). 

g. Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (Pemerintah). 

3. Fungsi Uang 

Uang melayani tujuan pokoknya sebagai alat utama perdagangan dengan melaksanakan 

fungsi-fungsi umum, yang masing-masing fungsi menghindari salah satu kesulitan barter. 

Fungsi-fungsi ini adalah sebagai:29  

a. Satuan nilai, sebagai satuan hitung menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual 

atau dibeli. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan 

hitung.  

b. Alat tukar- menukar, dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau 

menjual suatu barang mupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk 

membayar terhadap barang sebagi akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya 

penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan 

jasa yang ditawarkan.  

c. Standar pembayaran tertunda, dengan adanya uang akan mempermudah menetukan 

standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun 

angsuran. 

d. Alat penimbun kekayaan, dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau 

menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak 

akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau 

uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening.  

Dua fungsi yang pertama biasanya dinamakan fungsi utama (primary) dari uang. Dan 

fungsi yang terakhir disebut fungsi turunan (derivative) karena fungsi itu diturunkan dari fungsi 

primer. 

4. Jenis-Jenis Uang 

Telah kita ketahui bersama bahwa uang memiliki evolusi panjang perkembangannya 

dalam sejarah peradaban manusia, dari mulai zaman primitive dulu hingga sekarang. 

                                                             
29 Ahmad Ahsan, Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2005), h. 12-20. 
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Keberadaan uang sangatlah signifikan dan urgen, meskipun sebelumnya uang tersebut wujud 

tidak seperti halnya yang kita kenal.30 

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari 

perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :31 

a. Uang Barang 

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual 

belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai. Namun tidak semua barang 

bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang, 

antara lain: Kelangkaan (scarcity), Persediaan barang itu harus terbatas, Daya tahan 

(durability), barang tersebut harus tahan lama. Nilai tinggi, maksudnya barang yang 

dijadikan uang harus bernilai tinggi.  

b. Uang Tanda/Kertas (Taken Money) 

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak 

yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak 

ditempat mereka juga bisa diterima di pasar. 

Berdasarkan hal itu pandai emas dari bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan 

nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini di dukung oleh 

kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas sebagai alat 

tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, sehingga 

menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah. 

Ini kemudian berlanjut sampai uang kertas berlaku sebagai alat tukar yang dominan 

dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Bahkan 

sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan 

emas. 

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan 

rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, 

serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. 

c. Uang Giral 

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui 

                                                             
30 Abdul Aziz, Ekonomi Sufistik Model al-Gazali: Pemikiran al-Gazali tentang Moneter dan Bisnis (Cet. 

1: Jakarta: CV Wangsamerta, 2015), h. 51. 
31 Emily Nur Saidi, “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, Laa Maisyir 6, no. 2 (2017), h. 29-32. 
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pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. 

Uang giral ini merupakan simpanan bagi nasabah di bank yang dapat diambil setiap 

saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya 

cek dan giro ini dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran 

barang, jasa, dan utang. Uang giral memiliki kelebihan yaitu : Kalau hilang dapat dilacak 

kembali sehingga tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak. Dapat dipindah 

tangankan dengan cepat dengan ongkos yang rendah. Tidak diperlukan uang kembali 

sebab cek dapat di tulis sesuai nilai transaksi. 

5. Teori Tentang Uang 

Teori tentang uang terbagi antara lain :32 

a. Teori nilai uang  

Teori ini membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. 

Nilai uang menjadi perhatian para ekonom, karena tinggi atau rendahnya nilai uang 

sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori 

uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu teori 

uang statis dan teori uang dinamis. 

b. Teori uang statis  

Teori uang status atau disebut juga “teori kualitatif statis” bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan: apakah sebenarnya uang, mengapa uang itu ada harganya, dan mengapa 

uang itu sampai beredar. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan 

nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. 

c. Teori Uang Dinamis  

Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori 

dinamis antara lain:  

1) Teori Kuantitas dari David Ricardo  

Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangatlah tergantung 

pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat, 

maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. 

Teori Kuantitas dari Irving Fisher Teori yang telah dikemukakan David Ricardo 

disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan 

                                                             
32 Emily Nur Saidi, “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, Laa Maisyir 6, no. 2 (2017), h. 29-32. 
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peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang.  

2) Teori Persediaan Kas Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan 

barang-barang.  

3) Teori Ongkos Produkasi Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang 

berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang 

B. Alat Pembayaran  

1. Pengertian Alat Pembayaran 

Alat pembayaran adalah alat atau barang yang digunakan untuk memindahkan dana dari 

suatu kegiatan ekonomi. Di zaman modern ini, kita mengenal uang sebagai alat pembayaran 

yang umum digunakan. Hidup kita tak akan lepas dari transaksi jual beli ataupun tukar menukar 

barang. Hampir tiap hari atau setidaknya setiap minggu kita melakukan transaksi jual beli, 

terutama membeli barangbarang kebutuhan sehari-hari. Transaksi ini bisa terjadi diwarung, 

toko, supermarket hingga toko online. Alat pembayaran merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari transaksi sehari-hari. Tiap negara memiliki mata uang sendiri yang berbeda satu sama lain 

dan digunakan oleh masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari guna melakukan transaksi.33 

Pengertian alat pembayaran serta transaksi juga pasti sudah bukan istilah asing bagi kita 

yang memang menyukai kegiatan berbelanja, baik secara online maupun offline. Tak sekedar 

membelanjakan uang untuk barang-barang kebutuhan namun juga untuk barang-barang yang 

sifatnya sebagai pemenuhan hobi, seperti buku, makanan, action figure, dan lain-lain. Hal ini 

semakin didukung dengan banyaknya toko-toko baik online maupun offline yang semakin 

menjamur. Terutama toko online karena memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini yaitu 

internet dan juga perangkat smartphone. Toko online dapat dengan mudah kita temukan dimana 

saja, mulai dari website, blog hingga akun media sosial yang khusus digunakan untuk menjual 

barang. 

2. Alat Pembayaran Non-Tunai 

Alat pembayaran non tunai didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk 

elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan E-Payment juga 

sering disebut dengan Uang Elektronik (Electronic Money). Penggunanya harus menyetorkan 

uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum 

                                                             
33 Isti Sundari Apriani, Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam 

Pelaksanaan Jual Beli (Studi Pada Pedagang Komplek Kampus Universitas Dehasen Bengkulu dan Komplek 

Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), Skripsi Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN 

BENGKULU, 2019, h. 34. 
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menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang 

tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat 

mengisi kembali (top-up). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat 

berupa chip atau server.  

Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis 

diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, 

cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, 

di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di 

minimarket, food court, pajak, parkir dan layanan samsat Perkembangan E-Payment diharapkan 

pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau 

masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada system perbankan.34 

Jenis Electronic Payment System Menurut Anderson, E-Payment sistem diklasifikasikan 

ke dalam beberapa kelompok, yaitu:35 

a. Sistem pembayaran kartu kredit online.  

Sistem pembayaran ini digunakan setelah ditemukannya small plastic card pada 

sistem tersebut. Kebanyakan digunakan dalam pembelian melalui internet dan memiliki 

keterbatasan. MOTO merupakan kepanjangan dari "Mail Order / Telephone Order". 

Sering digunakan dalam alamat pengiriman dan tagihan kartu kredit. 

b. Sistem Pembayaran E-Cheque.  

Sistem E-Cheque ini sengaja diciptakan untuk mendukung dan memperluas fungsi 

belanja online dan cara kerjanyapun sama seperti cek kertas konvensional. 

c. Sistem Pembayaran E-Cash.  

E-cash merupakan salah satu bentuk dari electronic payment yang sekarang ini 

sangat banyak digunakan. E-Cash merupakan gambaran dari simbol elektronik yang 

memiliki nilai (bit) dan seringkali digunakan dalam transaksi barang dan jasa. E-Cash 

dipublikasikan oleh institusi legal, perusahaan dan organisasi. E-Cash biasanya memiliki 

keterbatasan penerimaan (tergantung seberapa besar publisher market-nya). 

                                                             
34 Isti Sundari Apriani, Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam 

Pelaksanaan Jual Beli (Studi Pada Pedagang Komplek Kampus Universitas Dehasen Bengkulu dan Komplek 

Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), h. 34. 
35 Tri Suci Gandawati, “Jurnal Analisis Proses Adopsi Electronic Payment System Dengan Menggunakan 

Utaut Model (Studi pada Sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus”, Skripsi (Depok: Fakultas Ekonomi 

Universitas Gunadarma, 2016, h. 45. 
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d. Sistem pembayaran elektronik berbasis smart-card.  

Smart card didefinisikan sebagai kartu sejenis ATM yang disatukan dengan 

integrated circuit (IC) yang mana dapat memproses informasi. Smart card juga 

digunakan untuk menyimpan data pribadi, kesehatan, dan informasi asuransi. Banyak 

smart card yang menggunakan kombinasi password atau PIN. 

C. E-Money 

1. Pengertian E-Money 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan 

agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Uang elektronik (e-money) 

muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument 

pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan 

aman. 

Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan 

Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai stored-value or prepaid products in 

which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in 

the consumer’s possession.36 

Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh 

dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung 

maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening bank, dan nilai uang 

tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media elektronik, yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara 

langsung nilai uang pada media uang elektronik.37 Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan 

syariah dalam hal ini OJK memberikan kewenangan khusus untuk pelaksanaan pengawasan 

dalam bentuk kepatuhan dan risiko pada perbankan syariah. Pelaksanaan pengawasan yang 

dimaksud ialah kepatuhan perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi prinsip 

dasar pada perbankan syariah dan tingkat risiko kesesuaian hukum syariah terhadap pelaksanaan 

kegiatan pada perbankan syariah.38 

                                                             
36 Bank For International Settelments, Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic 

Money (Basel: BIS, 1996), h. 1. 
37 Veithal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Management (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 1367. 
38 Nur Taufiq Sanusi, Hadi Daeng Mapuna, Andi Nurhani Mufrih, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, Iqtishaduna 2 no. 2 (2020): h. 6. 
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E-money atau yang biasa disebut dengan stored-value product (SVPs) juga bukanlah 

jenis uang baru. Tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses 

pembayaran, di mana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan 

penyedia produk baik dengan cara di tap, gesek, atau memasukkan akun log in dan kata sandi 

untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada merchant. Uang elektronik juga dapat 

mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek, kartu kredit atau debit sebagai alat 

pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi, jumlah 

uang beredar, bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter.39 

Electronic Money atau E-Money adalah suatu alat pembayaran elektronik prabayar 

dimana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk 

membiayai berbagai transaksi pada merchant yang tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, E-

Money merupakan jenis dari Stored-Value Cards (SVC) yang sifatnya lebih luas dari SVC 

konvensional yang kita kenal selama ini, misalnya kartu telepon, e-toll card, blitzmegaplex 

card, dan sebagainya. E-Money merupakan salah satu alternatif pembayaran yang bentuknya 

bisa bermacam-macam. Selama ini E-Money yang berkembang di masyarakat masih dalam 

bentuk microprocessor chip yang ditanamkan dalam sebuah kartu. Kartu E-Money berukuran 

sama dengan kartu kredit/debit namun sedikit lebih tebal akibat adanya chip tadi.40 

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan 

terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen 

penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukan menjadi 

nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah yang digunakan 

untuk melakukan transaksi pembayaran. Nilai ”elektronik” tersebut dibeli oleh konsumen dan 

tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya, nilai uang dalam e-money akan 

berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.41 

2. Dasar Hukum E-Money 

Peraturan mengenai uang elektronik (E-Money) terdapat dalam Peraturan Bank 

Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic 

                                                             
39 Muhammad Ridwan Firdaus, “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Al-Hakim 14, no. 

1 (2018), h. 149. 
40Fadli M. Nur, “E-Money Solusi Transaksi Mikro Modern”, Laporan Penelitian (Tanggerang Selatan: 

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2013), h. 6. 
41 Jefry Tarantang, Rahmad Kurniawan, Gusti Muhammad, “Electronic Money Sebagai Alat Transaksi 

Dalam Perspektif Islam”, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2020), h. 6. 
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Money). 41 Telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indoesia No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang 

Elektronik. 

3. Kelebihan Dan Kekurangan E-Money 

Maraknya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu kelebihan 

serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Kelebihan uang elektronik:42  

a. Transaksi cepat dan lancar  

b. Tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu;  

c. Praktis dan mudah dibawa.  

Sedangkan kekurangan uang elektronik:  

a. Tidak mempunyai sistem pengaman seperti pin;  

b. Sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang 

yang terdapat didalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit;  

c. Belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, 

apalagi di tempat-tempat tradisional.  

d. Mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros. 

4. Karakteristik  Dan Bentuk-Bentuk E-Money 

Uang Elektronik (electronic money) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:43 

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada 

penerbit;  

b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; 

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan 

penerbit uang elektronik tersebut; dan  

d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan 

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan. 

Bentuk-bentuk e-money berdasarkan media penyimpanannya terbagi menjadi 2 yaitu:44 

                                                             
42 Muhammad Ridwan Firdaus, “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Al-Hakim 14, no. 

1 (2018), h. 149. 
43Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 - Uang Elektronik (Electronic Money), 

2009. 
44 Aris Rusdiyanto,Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank syariah Mandiri, (Jakarta: 

Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah, 2017), h.  25. 
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a. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa chip yang tersimpan 

pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada personal computer milik 

Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan 

menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan secara off-line dengan mengurangi 

secara langsung Nilai Uang. 

b. Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik 

yang dikelola oleh Penerbit.Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi 

pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara 

on-line dimana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang 

dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung 

5. Fungsi E-Money 

Beberapa fungsi atau kelebihan E-Money dibandingkan dengan uang tunai maupun alat 

pembayaran nontunai lainnya kepada para pengguna, antara lain berikut ini :45 

a. Penggunaan E-Money lebih nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya 

untuk transaksi-transaksi yang bernilai kecil (micro-payments), seperti: nasabah 

tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk suatu transaksi, tidak perlu 

menyimpan uang kembalian, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari 

suatu transaksi dapat dikurangi. 

b.  Nasabah (pengguna) dapat melakukan isi ulang ‘electronic value’ ke dalam kartu E-

Money dari rumah melalui saluran telepon, sehingga mereka tidak perlu mengambil 

tambahan uang tunai melalui ATM. 

c. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan E-Money jauh 

lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena 

tidak memerlukan otorisasi on-line, tanda tangan, maupun PIN. 

d. E-Money adalah multi-purposed prepaid card sehingga satu kartu E-Money dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk berbelanja di supermarket, 

department store, bioskop, SPBU, dan transportasi umum tertentu yang terdaftar 

dalam fitur E-Money terkait. Hal ini tentu sangat memudahkan pengguna dalam hal 

kenyamanan pengoperasian kartu karena tidak perlu membawa banyak kartu untuk 

bertransaksi pada berbagai keperluan belanja. 

                                                             
45Fadli M. Nur, “E-Money Solusi Transaksi Mikro Modern”, Laporan Penelitian (Tanggerang Selatan: 

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2013), h. 6. 
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e. Untuk memiliki E-Money seseorang tidak perlu memiliki akun di bank, sehingga 

sangat memudahkan kepada mereka yang belum atau tidak memiliki akun di bank 

untuk memiliki kartu E-Money ini. 

Di samping itu layanan E-Money juga mempunyai peranan/fungsi yang besar bagi 

pemerintah Indonesia yaitu dalam hal mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat 

(M), sehingga secara makro dapat mengurangi tingkat inflasi Indonesia. Hal ini juga 

harmonis dengan kondisi masyarakat less cash society yang sedang dicanangkan oleh Bank 

Indonesia bersama Pemerintah. 

6. Pihak-Pihak Dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik  

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan E-Money sebagai berikut :46 

a. Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik. 

b. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:  

1) Penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;  

2) Pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban; 

3) Penyelesaian pembayaran; dan  

4) penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, 

c. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik. 

d. Acquirer adalah pihak yang:  

1) Melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia 

barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang 

diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan  

2) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang 

dan/atau jasa. 

e. Penyelenggara Switching adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan 

infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data 

transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik.  

h. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban 

keuangan masingmasing Penerbit dan/atau Acquirer setelah pelaksanaan transaksi 

Uang Elektronik. 

i. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung 

                                                             
46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/08/PBI/2018, Tentang Uang Elektronik Bab 2 Pasal 2 dan 3. 
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jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing 

Penerbit dan/atau Acquirer berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara 

Kliring. 

D. Profil Bank Indonesia 

1. Status Dan Kedudukan Bank Indonesia47 

a. Lembaga Negara Yang Independen 

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang 

baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 

Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu 

lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas 

dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara 

tegas diatur dalam undang-undang ini. 

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan 

setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. 

Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank 

Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk 

apapun dari pihak manapun juga. 

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat 

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan 

efisien. 

b. Sebagai Badan Hukum 

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum 

perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia 

berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari 

undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan 

atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. 

 

                                                             
47 Bank Indonesia, “Profil Bank Indonesia”, Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia), 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx (diakses, Januari 2020). 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx
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2. Visi Dan Misi Bank Indonesia48 

a. Visi  

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap 

perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia 

maju. 

b. Misi  

1) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan 

moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia;. 

2) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan 

makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial 

Otoritas Jasa Keuangan; 

3) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan 

kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan 

Pemerintah serta mitra strategis lain; 

4) Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan 

kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra 

strategis lain; 

5) Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas 

kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional; 

6) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga 

di tingkat daerah; 

7) Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan 

melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem 

informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. 

3. Tujuan Dan Tugas Bank Indonesia49 

a. Tujuan Utama  

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan 

tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah 

                                                             
48 Bank Indonesia, “Profil Bank Indonesia”, Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia), 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx (diakses, Januari 2020). 
49 Bank Indonesia, “Profil Bank Indonesia”, Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia), 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx (diakses, Januari 2020). 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx
https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx
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ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, 

serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. 

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua 

tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus 

dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai 

atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 

b. Tiga Pilar Utama  

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang 

merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar 

tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam tiga pilar : 

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

2) Mengatur dan menjaga kelancaran system keuangan 

3) Stabilitas system keuangan 

4. Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran50 

Di Indonesia, kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

dilaksanakan oleh bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia. Mengatur serta menjaga 

kelancarannya sendiri dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan dari Bank 

Indonesia yaitu untuk menjaga stabilitas rupiah demi mendukung peningkatan perekonomian 

nasional. Berdasarkan kewenangan tersebut, Bank Indonesia memiliki hak untuk menetapkan 

dan memberlakukan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia melalui Undang-Undang Bank 

Indonesia pada Undang-Undang Nomor  23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2009. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup: 

a. Kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa 

pembayaran untuk ikut didalam sistem pembayaran (Siapa saja yang dapat 

menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut). 

b. Pengawasan. 

c. Menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat 

pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia. 

                                                             
50 Bank Indonesia, “Profil Bank Indonesia”, Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia), 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx (diakses, Januari 2020). 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx
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d. Mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem 

pembayaran (baik bank dan lembaga selain bank). 

e. Kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dll. 

f. Kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia – Real Time Gross 

Settlement atau BI-RTGS. BI-RTGS sendiri digunakan untuk melakukan transaksi 

non-tunai yang bernilai besar. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2010, 

transaksi yang dilakukan BI-RTGS sendiri dapat mencapai setidaknya Rp 174,3 

triliun. 

g. Kewenangan sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis-jenis alat 

pembayaran tertentu melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. 

5. Prinsip Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia51 

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Bank Indonesia mengacu kepada empat 

prinsip kebijakan, yaitu: 

a. Keamanan  

Dari prinsip keamanan, Bank Indonesia harus dapat mengelola segala resiko dalam 

sistem pembayaran seperti resiko likuiditas, resiko kredit, resiko fraud (kecurangan yang 

dapat menimbulkan kerugian finansial) dll. 

b. Efisiensi 

Dari prinsip efisiensi, Bank Indonesia harus menjamin bahwa penyelenggaraan 

sistem pembayaran bersifat efisien yaitu harus dapat digunakan secara luas dan 

menyeluruh, sehingga biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akan menjadi lebih 

murah. 

c. Kesetaraan akses 

Bank Indonesia menjamin kesetaraan akses dimana BI tidak menyetujui segala 

praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem pembayaraan yang dapat 

menghambat pelaku ekonomi lain untuk ikut masuk dan ikut menyelenggarakan sistem 

pembayaran. 

d. Perlindungan konsumen 

Bank Indonesia harus dapat menjamin seluruh aspek-aspek dalam perlindungan 

konsumen yaitu menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen serta pembuat 

                                                             
51 Bank Indonesia, “Profil Bank Indonesia”, Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia), 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx (diakses, Januari 2020). 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx
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jasa melalui Divisi Perlindungan Konsumen. Konsumen serta pembuat jasa sistem 

pembayaran dapat menghubungi Bank Indonesia secara langsung untuk melakukan 

pengaduan jika mengalami hal-hal yang dirasa merugikan. 
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BAB III 

MEKANISME TRANSAKSI E-MONEY BERDASARKAN PERATURAN BANK 

INDONESIA NO. 20/06/PBI/2018 

A. Mekanisme E-Money di Indonesia 

Mekanisme uang elektronik di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/12/PBI/2009 yang kemudian diperbarui kembali pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/6/PBI/2018. Dalam aturan terbaru tidak banyak memuat perubahan, hanya sekitar 15 poin 

perubahan yang terjadi. Secara garis besar berikut alur transaksi uang elektronik.52 Gambar alur 

transaksi uang elektronik : 

Penjelasan:  

1. Prinsipal bertanggungjawab mengelola sistem dan/atau jaringan untuk 

penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dalam rangka bekerja sama dengan 

penerbit dan acquirer. 

2. Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan 

sejumlah nilai tertentu. 

3. Penerbit memberikan nilai uang elektronik yang disimpan di media uang elektronik 

milik pemegang sebesar nilai uang yang disetorkan oleh pemegang; 

4. Pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran kepada pedagang. Atas 

transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik 

milik pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan 

tertentu. 

                                                             
52 Siti, Hidayati,dkk., Operasional E-money (Jakarta: BI, 2006), h. 56 
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5. Pedagang kemudian dalam periode tertentu melakukan penukaran atas nilai uang 

elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan 

nilai uang tunai (cash). 

6. Penyelenggara kliring melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-

masing penerbit dan pedagang dalam transaksi uang elektronik, setelah hak dan 

kewajiban masing-masing penerbit dan pedagang dihitung oleh penyelenggara 

kliring kemudian penyelenggara penyelesaian akhir bertanggungjawab untuk 

melakukan penyelesaian akhir (sattelment) atas hak hasil perhitungan dari 

penyelenggara kliring. 

7. Pemenuhan hak tagih pedagang kemudian diproses oleh acquirer sebagai pihak yang 

bekerja sama dengan pedagang untuk menampung penerimaan dana atas nilai uang 

elektronik yang ditukarkan (redeem) oleh pedagang kepada penerbit. 

Atau secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut:  

Gambar alur transaksi uang elektronik secara sederhana 

Penjelasan: 

1. Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan 

sejumlah nilai tertentu dengan menginstruksikan bank untuk melakukan debit 

rekeningnya atas pembelian uang elektronik tersebut. Pemegang dapat juga 

melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai. 

2. Atas dasar instruksi tersebut, bank kemudian melakukan debit rekening pemegang 

dan melakukan kredit rekening penampungan dana float dan bersamaan dengan itu 

bank memasukan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk 

diserahkan kepada pemegang. 

3. Pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang 



30 
 

 
 

dengan pedagang dengan menggunakan uang elektronik miliknya. Atas transaksi 

tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik 

pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan 

tertentu. 

4. Pedagang kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas 

nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk 

ditukarkan dengan nilai uang tunai (cash).  

5. Atas penyetoran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi, kemudian 

mengkredit rekening pedagang dan melakukan debit rekening penampungan dana 

float. 

Akan tetapi ada beberapa kekurangan pemakaian e-money di Indonesia:53  

1. Sinyal harus stabil jika ingin melakukan transaksi. Karena e-money berbasis 

internet, maka ketika melakukan sebuah transaksi sinyal ponsel anda harus stabil. 

Kegagalan transaksi terkadang menimbulkan masalah baru.  

2. Belanja mengunakan e-money lebih boros. Kemudahan melakukan transaksi 

mengunakan handphone ini memanjakan para pengguna untuk bisa melakukan 

transaksi di mana pun dan kapan pun. Jadi, para penguna e-money bisa dengan 

mudah mengeluarkan uang tanpa harus bertransaksi melalui ATM.  

3. E-money kurang aman. Dari segi keamanan e-money hadir tanpa dilengkapi dengan 

fitur keamanan. Jadi apabila Anda kehilangan handphone, maka isi saldo tidak akan 

bisa dibekukan dan bisa dengan mudah digunakan orang lain. 

4. Tidak semua minimarket bisa bertransaksi mengunakan e-money. Penggunaan uang 

elektronik kadang-kadang bisa menyebalkan. Saat membeli barang di minimarket 

misalnya, proses transaksi dengan uang elektronik justru lebih lama dibandingkan 

membayar tunai sebab belum semua minimarket siap dengan pembayaran 

elektronik. 

B. Peran Bank Indonesia Dalam Pengawasan E-Money Dalam Transaksi Pembayaran  

Berbicara mengenai pengawasan terhadap transaksi perdagangan dengan menggunakan 

uang elektronik, pada Pasal 67 PBI Tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa:54 

                                                             
53 Fahlemi Faradela, “Kekurangan Penggunaan E-Money Di Indonesia”, Tirto.Id, 

https://tirto.id/kekurangan-penggunaan-e-money-di-indonesia-dhls (Diakses 19 Februari 2019) 
54 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 67 Tentang Uang Elektronik 

https://tirto.id/kekurangan-penggunaan-e-money-di-indonesia-dhls


31 
 

 
 

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi:  

a. pengawasan tidak langsung; dan  

b. pengawasan langsung.  

2. Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, Penyelenggara wajib menyampaikan:  

a. Laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia; dan  

b. Dokumen, data, informasi, keterangan, dan/ataupenjelasan sesuai dengan 

permintaan Bank Indonesia.  

3. Dalam pelaksanaanpengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (on-site visit) terhadap Penyelenggara baik 

secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.  

Selanjutnya pada Pasal 68 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat 

melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67ayat (2)huruf b dan ayat 

(3)secara terintegrasi terhadap Penyelenggara dan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak 

yang bekerjasama dengan Penyelenggara, dan/atau pihak terafiliasilainnya. Pengawasan 

terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan terhadap eksposur risiko dan pemenuhan 

aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta aspek tata kelola, risiko, dan 

pengendalian. Pada Pasal 69 dinyatakan bahwa Penyelenggara dan pihak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib memberikan: 

1. keterangan dan data yang diminta; 

2. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang 

berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan 

3. hal lain yang diperlukan. 

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, 

dokumen, data, informasi, keterangan, dan/ataupenjelasan terhadap Penerbit Uang Elektronik 

closed loop. Penyelenggara wajib bertanggung jawab mengenai keabsahan, kebenaran, 

kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaianatas setiap laporan, dokumen, data, dan/atau 

informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.  

Jika hasil dari pengawasan Bank Indonesia menyatakan bahwa penyelenggara dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya tidak dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku maka 

akan diberikan tindakan. Hal ini tertuang pada Pasal 73 PBI Tentang Uang Elektronik yaitu 



32 
 

 
 

sebagai berikut:55  

Dalam hal hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa Penyelenggara tidak 

dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik secara memadai, Bank Indonesia dapat:  

1. Meminta Penyelenggara untuk: 

a. melakukan atau tidak melakukan sesuatu; 

b. membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau 

c. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang 

Elektronik; dan/atau  

2. Mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara. 

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran oleh Bank 

Indonesia antara lain mengacu kepada Principles For Financial Market Infrastructures (PFMI) 

yang diterbitkan oleh Bank For Internasional Settlement (BIS)-Commite on Payment and 

Settlement System (CPPS) dan Technical Commite Of Internasional Organitation Of Securities 

Commision (IOSCO). Pengawasan yang dilakukan oleh BI tersebut dimaksudkan untuk 

memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan secara lancar, aman, efisien, dan 

handal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan 

nasional serta mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.56 

Ruang lingkup pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan BI tersebut salah satunya 

adalah pengawasan sistem pembayaran non-tunai baik yang dilakukan BI maupun pihak 

eksternal. Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran oleh pihak internal BI, 

adalah sebagaimana telah disinggung di atas yaitu terhadap kegiatan BI-RTGS, SKNBI dan BI-

SSSS. Sedangkan pengawasan terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh pihak 

eksternal atau industri dilakukan terhadap APMK, Uang Elektronik, serta kegiatan transfer dana 

yang diselenggarakan pihak eksternal tersebut.57 

Scope dari pengawasan tersebut dilaksanakan di dua departemen pengawasan yang ada 

di BI, yaitu pertama adalah Departemen Surveillance sistem keuangan yang mengawasi sistem 

pembayaran eksternal dan yang kedua adalah Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem 

Pembayaran (DKPSP) yang mengawasi penyelenggaraan transfer dana non-bank dan sistem 

                                                             
55 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 73 Tentang Uang Elektronik 
56 Agus Muzhaffar, “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia”, Skripsi 

(Depok: Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2017), h. 13. 
57 Agus Muzhaffar, “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia”, Skripsi, h. 

13. 
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pembayaran yang dioperasikan oleh internal BI.58 

Dalam menyelenggarakan pengawasan tersebut, pihak pengawas BI berpegang kepada 

serangkaian aturan main yaitu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran BI baik yang 

berlaku keluar maupun hanya ke dalam (eksternal dan internal), pedoman pengawasan, serta 

Standart Operasional Prosedur (SOP). Pengawasan juga dilakukan dengan frekuensi tertentu 

yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan, ada yang dilakukan harian, ada yang 

mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang triwulan, ada yang per semester, ada juga yang 

tahunan. Cara pengawasan sendiri dilakukan dengan on-site visit maupun off-site visit 

(langsung dan tak langsung). Karena ruang lingkup dari pengawasan sistem pembayaran 

sangatlah luas, maka pengawas menerapkan juga metode sampling, yaitu pengawasan yang 

didasari pada sebagian data yang diambil yang disebut sample. Dalam melakukan 

pengawasannya, pengawas juga menggunakan tools pengawasan, yaitu semacam aplikasi 

pengawasan yang digunakan untuk mengolah data-data transaksi sehingga lebih mudah bagi 

pengawas untuk membaca data-data tersebut.59 

Pada umumnya, tahapan pengawasan dimulai dari kewajiban penyelenggara sistem 

pembayaran untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan sistem pembayaran ke pihak 

pengawas secara reguler baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester maupun tahunan. 

Kemudian pengawas akan melakukan assesment terhadap laporan tersebut, apakah sudah benar 

atau belum. Jika pengawas merasa penyelenggara sistem pembayaran belum dilakukan dengan 

cara yang sesuai dengan ketentuan, maka pihak penyelenggara dapat diberi teguran, jika teguran 

tidak diindahkan maka akan diberi sanksi administratif, jika tidak diindahkan juga, maka dapat 

ditetapkan penghentian operasi secara sementara, dan jika tetap tidak diindahkan maka akan 

dilakukan pencabutan izin. Sanksisanksi tersebut dapat diberikan oleh pengawas. Diharapkan 

dengan metode tersebut, pengawas dapat memaksa penyelenggara sistem pembayaran untuk 

patuh terhadap aturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan kepatuhan inilah yang menjadi 

objek pengawasan.60 

Bagi penyelenggara sistem pembayaran dari internal BI, sesungguhnya metodenya tidak 

                                                             
58 Agus Muzhaffar, “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia”, Skripsi, h. 

13. 
59 Agus Muzhaffar, “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia”, Skripsi, h. 

13-14. 
60 Agus Muzhaffar, “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia”, Skripsi, h. 

14. 
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jauh berbeda dengan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya yang diberlakukan terhadap 

penyelenggara sistem pembayaram dari eksterbal BI. Pengawas tetap berkoordinasi dengan 

internal BI bagian sistem penyelenggara sistem pembayaran tersebut. Meski berada dibawah 

naungan istansi yang sama, yaitu BI, pengawas tetap dapat melakukan pemantauan dan 

pemeriksaan, dan jika ada pelanggaran tetap dapat memberlakukan sanksi.61 

Melihat besarnya nominal transaksi dan penggunaan e-money Bank Indonesia 

berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh 

masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan handal.62 

Merespon tuntutan perkembangan zaman mengenai sistem pembayaran dengan 

emoneyBank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang 

Uang Elektronik (Elektronic Money). Perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai 

mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran 

nontunai diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dansemakin 

meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat. Meskipun dari sisi teknologi 

alternative penggunaan instrumen pembayaran non tunai memungkinkan untuk menggantikan 

uang tunai.63 

E-money tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total, melainkan 

hanya sebagai alternative sistem pembayaran. Pemerintah belum lama ini mengeluarkan 

kebijakan bagi pengguna jalan tol untuk melakukan pembayaran secara non tunai per tanggal 1 

Oktober 2017 pembayaran secara tunai diganti denganmenggunakan e-money, hal ini semakin 

mendorong masyarakat khususnya pengguna jalan tol untuk memiliki e-money.64 

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (cashless 

money), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 

penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server 

atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan 

penerbit e-money yang bersangkutan. Nilai uang (monetary value) pada emoney didapat dengan 

                                                             
61 Agus Muzhaffar, “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia”, Skripsi, h. 

14-15. 
62 Editorial Jurnal Hukum Bisnis, “E-Commerce Meningkatkan Efisiensi”, Jurnal Hukum Bisnis 18, no 2 

(2002), h. 12 
63 Suharni, “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”, Jurnal 

Spektrum Hukum 15, no 1 April (2018), h. 20. 
64 Suharni, “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”, h. 20-21. 
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cara menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun 

melalui agen-agen penerbit, ataudengan pendebitan rekening di bank. Untuk chip based, 

pemegang dapat bertransaksi secara off-line melalui e-money (dalam bentuk kartu atau bentuk 

lainnya). Sedangkan pada server based, pemegang akan diberi sarana untuk mengakses “virtual 

account” melalui handphone (sms), kartu akses, atau sarana lainnya, sehingga transaksi diproses 

secara on-line. Transaksi melalui e-money khususnya transaksi yang diproses secara off-line 

sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang lebih 2-4 detik. Dari dari sisi penggunaannya, 

hampir dari seluruh e-money yang diterbitkan tidak lagi bersifat single purpose namun sudah 

multi purpose sehingga dapat digunakan untuk segala macam pembayaran ditempat-tempat 

yang menyediakan alat untuk menerima pembayaran dengan e-money.65 

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, bahwa Bank 

Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang 

independen, bebas daricampur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecualiuntuk 

hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia adalah badan hukum 

berdasarkan undang-undang ini. Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik 

Indonesia. Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luarwilayah negara 

Republik Indonesia. Pasal 7 UU No 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyebutkan 

bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 

Selanjutnya pada Pasal 8 diterangkan bahwa Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:66 

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;  

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

c. Mengatur dan mengawasi Bank. 

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia dapat dilihat pada BAB V 

UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pasal 15 menyebutkan bahwa:67 

1. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistempembayaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:  

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa 

sistem pembayaran;  

                                                             
65 Suharni, “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”, h. 22. 
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b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan 

tentang kegiatannya;  

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.  

2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Bank Indonesia.  

Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, 

bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Bank 

Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan 

mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik,dan memusnahkan uang dimaksud dari 

peredaran.  

Bank Indonesia juga memiliki tugas mengatur dan mengawas yang tertuang pada BAB 

VI UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pada Pasal 25 menyebutkan bahwa:68 

1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang 

menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. 

2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 

Di Indonesia, kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

dilaksanakan oleh bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia. Mengatur serta menjaga 

kelancarannya sendiri dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan dari Bank 

Indonesia yaitu untuk menjaga stabilitas rupiah demi mendukung peningkatan perekonomian 

nasional. Berdasarkan kewenangan tersebut, Bank Indonesia memiliki hak untuk menetapkan 

dan memberlakukan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia melalui UndangUndang Bank 

Indonesia pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2009. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup:69  

1. Kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran 

untuk ikut didalam sistem pembayaran (Siapa saja yang dapat menerbitkan atau 

memproses alat-alat pembayaran tersebut). 

2. Pengawasan. 

3. Menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat 
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pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia. 

4. Mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem 

pembayaran (baik bank dan lembaga selain bank). 

5. Kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dll. 

6. Kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement 

atau BI-RTGS. BI-RTGS sendiri digunakan untuk melakukan transaksi non-tunai yang 

bernilai besar. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2010, transaksi yang dilakukan 

BI-RTGS sendiri dapat mencapai setidaknya Rp 174,3 triliun. 

7. Kewenangan sebagai penyelenggara sistem kliring antar bank untuk jenis-jenis alat 

pembayaran tertentu melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI 

C. Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan  

Penggunaan uang elektronik lebih nyaman dibandingkan penggunaan uang tunai (dalam 

transaksi bernilai kecil), karena nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk 

transaksi. Selain itu uang elektronik juga akan mempengaruhi industri jasa keuangan di masa 

depan dan mampu mengurangi barrier dalam mengakses industri jasa keuangan. Penggunaan 

uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non-cash menunjukkan adanya potensi yang 

cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik 

juga menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, 

khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment). Keamanan dan kecepatan 

transaksi ini tentunya menjadi sebuah komoditi yang diperlukan dan cukup efektif untuk 

terciptanya cash less society, yaitu suatu masyarakat yang minim menggunakan transaksi 

pembayaran secara cash, hal ini diindikasi dengan semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan 

dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran non-cash.70 

Sistem penggunaan uang elektronik saat ini pun sudah banyak didukung oleh berbagai 

macam merchant-merchant atau gerai perbelanjaan. Dengan banyaknya merchant atau gerai 

perbelanjaan yang telah terintegrasi sistem pembayaran dengan uang elektronik, maka 

masyarakat dapat menggunakan uang elektronik dengan mudah untuk melakukan transaksinya. 

Hal ini dikarenakan mesin EDC uang elektronik. 

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem 

perbankan sudah tentu juga ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan 
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kompleksnya fasilitas yang diterapkan diperbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti 

semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat 

dipungkiri dalam setiap bidang termasuk perbankan menerapkan teknologi bertujuan selain 

untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk memudahkan 

pelayanan terhadap nasabah. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir 

semua produk yang ditawarkan kepada nasabah serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam 

dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah, nyaman dan cepat.71 

Saat ini bertransaksi dengan non tunai sudah dapat digunakan secara luas di berbagai 

tempat, mulai dari membeli pulsa, belanja di mall hingga pembayaran listrik dan air. Bank 

Indonesia sendiri mulai mengkampanyekan tentang penggunaan uang elektronik dalam 

beberapa tahun terakhir, dan salah satu tujuan yang ingin diraih adalah “kebebasan keuangan”. 

Artinya, agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan dari 

perbankan. Selain itu agar layanan perbankan juga dapat memperluas jaringannya tanpa harus 

membangun outlet fisik seperti kantor cabang pembantu, layanan mikro dan sebagainya.72 

Selain itu, dengan maraknya e-commerce atau perdagangan elektronik, transaksi non 

tunai pun akan meningkat, volume dan nilai transaksi dengan uang elektronik juga semakin 

meningkat. Hal ini terlihat sampai Oktober 2015 jumlah uang elektronik yang telah beredar 

mencapai lebih dari 43 juta instrument, dengan volume transaksi sebanyak kurang lebih 450 juta 

transaksi dan nilai nominal sebesar kurang lebih Rp. 4,3 triliun. Volume nilai transaksi dengan 

uang elektronik pada 2015 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai 

transaksi ini terus meningkat hingga akhir 2015 mencapai Rp. 5,2 triliun dibandingkan dengan 

posisi pada September 2015.10 Per-November 2017, BI mencatat volume dan nilai transaksi 

uang elektronik dengan total nominal transaksi Rp.1,64 triliun atau naik 98% dibanding 

November 2016.73 

Memang yang menjadi kendala dari penggunaan uang elektronik sebagai alat 

pembayaran adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang uang elektronik. Banyak 

masyarakat—terutama menengah ke bawah—yang masih bingung membedakan antara uang 

                                                             
71 Ahmad Khobidu, Peran Bank Umum Syariah Dalam Membangun Less Cash Society (Jakarta: Fakultas 

Syariah dan Hukum, 2011), h. 34. 
72 Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, h. 

26. 
73 Antara, “Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp1,64 Triliun,” Media Indonesia, dalam 

http://mediaindonesia.com/news/read/139925/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp1-64triliun/2018-01-09 

(diakses pada 5 Februari 2018) 

http://mediaindonesia.com/news/read/139925/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp1-64triliun/2018-01-09


39 
 

 
 

elektronik dan kartu debit/kartu kredit, padahal jelas sangat berbeda. Selain itu gerai atau toko 

yang menerima pembayaran uang elektronik pun juga masih terbatas, terbatas hanya pada gerai 

atau toko-toko yang ada di perkotaan saja. Sehingga akibatnya dari pengguna uang elektronik 

hanya bertransaksi untuk kebutuhan sehari-hari yang nilai transaksinya relatif kecil, seperti 

pembayaran parkir, tiket tol, dan berbagai moda transportasi. Di luar itu masyarakat pun 

cenderung lebih percaya menggunakan uang tunai dalam berbagai transaksi.74 

Namun, ada beberapa tantangan dan hambatan dalam transaksi non tunai, berdasarkan 

sebuah studi literatur ditemukan 6 faktor utama yang menjadi tantangan dan hambatan dalam 

transaksi non tunai. Faktor tersebut adalah penerimaan pengguna, keamanan, ketersediaan 

infrastruktur, faktor sosial dan budaya, kenyamanan pengguna dan preferensi pengguna.12 

Disini penulis memfokuskan pada dua faktor yaitu faktor ketersediaan infrastruktur serta faktor 

sosial dan budaya. Menurut Deputi Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif BI, 

transaksi non tunai di Indonesia baru sekitar 26 % dari keseluruhan transaksi yang dilakukan. 

Padahal transaksi ritel di Indonesia adalah yang paling tinggi di ASEAN, hal itu dikarenakan 

masih banyak dari masyarakat di Indonesia lebih memilih bertransaksi dengan menggunakan 

uang cash.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, h. 

27. 
75 Kirana Widyastuti, Putu Wuri H, dan Iik Wilarso, “Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk 

Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ” Jurnal Sistem Informasi 13, no. 1 (April, 2017), h. 26. 
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BAB IV 

MEKANISME TRANSAKSI E-MONEY DALAM HUKUM ISLAM 

A. Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam  

Semua bentuk mua’malah adalah berhukum boleh kecuali terdapat dalil baik dari al 

Qur‟an maupun hadis yang mengharamkannya. Bentuk-bentuk transaksi jual-beli yang 

diharamkan di dalam Al-Quran dan Hadits bertujuan untuk melindungi manusia dari hal-hal 

yang merugikan. Perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonominya harus sesuai 

dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syari‟ah yaitu, 

agama, jiwa, akal, nasab dan harta.76  

 Ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara anatomis, merupakan salah satu bidang 

dalam syariat Islam, yakni bidang muamalah. Bidang muamalah memiliki cakupan yang begitu 

luas mencakup segala hubungan interaktif semua makhluk Tuhan di bumi yang menempatkan 

manusia sebagai aktor utama (khalifah). Bidang ekonomi merupakan salah satu di antaranya 

yang khusus membahas interaksional antara manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan 

materi dan jasa dalam rangka kesejahteraan mereka di bawah tuntunan syariah.77 

 Saat ini, kehadiran ekonomi syari’ah dinilai sangat responsif, selain sebagai alternatif di 

antara sistem kapitalisme dan sosialisme, juga mengusung misi ilahiyah yang sangat sesuai 

dengan nilai-nilai humanistik, bukan itu saja, tetapi juga membawa nilai-nilai tazkiyah jauh dari 

hal-hal yang diharamkan, baik terhadap objek, proses maupun terhadap out put-nya, semua yang 

bermuara dalam kerangka mendapatkan ridha Allah swt.. Dan secara realistis menunjukkan 

bahwa sistem inimemiliki nilai kompetitif mampu menghantarkan bangsa Indonesia keluar dari 

krisis ekonomi yang simultan.78 

Suatu konsep jual-beli dalam fikih muamalah yang sangat sepadan dengankonsep e- 

commerce ini adalah jual-beli al-salam, kalau barangnya berbentuk pesanan yakni yang non 

digital, dan jual beli umum (buyu’) untuk jenis-jenis barang yang digital. Untuk jenis jual beli 

yang terakhir ini, tidak akan dijelaskan lebih jauh, karena telah dapat dipahami bagaikan jual-

                                                             
76 al-Syatibi, Abu Ishaq, 2003,  Al-Muwafaqat fi Usủl al-Syarỉ‟ah, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-

Ilmiyyah, 2003), h. 10. 
77 Abdi Wijaya, “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 

50/2009)”, Al-Daulah 7, no. 1 (2018): h. 133. 
78 Abdi Wijaya, “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 

50/2009), h. 132. 
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beli yang lazim dilakukan oleh banyak orang selama ini.79  

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan 

uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online), seperti jual beli 

emas dan perak karena ini termasuk riba nasi’ah. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat 

diserahterimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka 

hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs 

pada hari itu.80 

Perbankan syariah tidak memungkinkan terjadinya tindak pidana, karena perbankan 

syariah lahir karena tuntunan dan tuntutan moral keagamaan berasaskan Quran dan hadis, untuk 

melahirkan sistem pengelolaan keuangan yang akan memakmurkan, menyejahterakan dengan 

prinsip-prinsip dan tujuan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, tolong menolong dan 

sebagainya.81 

Al-Quran tidak hanya menjelaskan terkait perilaku, perkawinan dan perceraian, 

kebersihan, tetapi juga menjelaskan aturan terperinci tentang perdagangan, bunga, hutang, 

kontrak, wasiat, politik, serta industri keuangan. Islam telah mengizinkan dan mendorong 

aktivitas bisnis, Islam juga memaparkan prinsip-prinsip dasar perilaku ekonomi sebagai 

konsumen, produsen, dan pemilik kekayaan.82 

Prinsip ekonomi yaitu: menciptakan kesejahteraan agama dan sosial. Agama Islam  

adalah agama yang damai, untuk itu dalam aspek ekonomi, jika ada orang yang berniaga dan ia 

beraniaya, maka Allah melarang hal aniaya tersebut. Semua ini membuktikan bahwa Islam  

sangat mengedepankan aspek kesejahteraan dalam agama dan juga sosial.83 Berdasarkan 

pengertian yang luas ini, Ali Fikri mengarang beberapa jilid buku yang berjudul al-Muamalat. Ia 

memandang bahwa soal ekonomi atau muamalah maddiyah sangat sukar, tetapi memegang 

peranan penting sekali, karena berhubungan dengan benda dan uang yang sangat dicintai dan 

berkuasa di hati manusia. Ekonomi itulah sumber segala pekerjaan, pusat dari susunan alam, 

dan dengan ekonomi pula, manusia mencapai tingkat yang paling tinggi dari kemajuan dan 

                                                             
79 Mahmuda Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah”, El-Iqtishady 2, no. 1 

(2020): h. 80. 
80 Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, Al-Daulah 6, no. 2 (2017): 

h. 378 
81 Hamsir, “Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah Dan Konvensional”, El-Istiqhady 2, 

no. 2 (2020): h. 83. 
82 Mahmuda Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah”, h. 82. 
83 Sohrah, “Prinsip Ekonomi Dalam Islam”, Al-Qadau 1, no. 2 (2014): h. 79. 
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kebahagian.84 Pembaharuan hukum Islam dalam konteks Kompilasi Hukum Islam dipandang 

sebagai amanah konstitusi Negara untuk menggantikan produk-produk hukum kolonial Belanda 

yang masih berlaku dan untuk menggantikan beberapa produk hukum yang dipandang tidak 

sesuai dengan tuntutan zaman.85 

Transaksi jual beli diperbolehkan, setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur: Pertama, 

maysir (judi) dalam konteks ekonomi, maysir atau judi juga berarti spekulasi, maupun untung-

untungan. Dalam Al-Quran larangan Maysir (judi) terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 90. 

Kedua, riba. Secara bahasa berarti tambahan (ziyadah). Dalam istilah syara riba didefinisikan 

sebagai tambahan pada barang-barang tertentu86. Ketiga, gharar. Menurut terminologi ba‟i al-

gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu 

pihak sehingga berpotensi mendatangkan kerugian finansial. Hal ini dikarenakan adanya 

keraguan dalam obyek yang akad tersebut karena ketidakjelasannya. Keempat, haram.87 

Menghindari adanya unsur riba dan adanya kejelasan. Dalam kegiatan muamalah ekonomi 

Islam melarang adanya keberadaan riba dalam setiap perilaku ekonomi.88 

Transaksi uang elektronik juga dapat ditelusuri melalui akadnya, di mana menurut 

bahasa dapat diartikan menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah 

al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya89. Akad juga 

dapat diartikan sebagai sambungan. Maksud dari kata sambungan yaitu sambungan yang 

memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.90 

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh AlSanhury, akad ialah 

“perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. 

Adapula yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak 

atau kedua belah pihak”91 

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh 

                                                             
84 Sohrah, “Prinsip Ekonomi Dalam Islam”, h. 79. 
85 A. Intan Cahyani, “Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Al-Daulah 5, no. 2 (2016): 

h. 312 
86 Abdul Hadi, Abu Sura'i, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib (Surabaya: alIkhlas, 1993), h. 

125. 
87 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 

147-148. 
88 Mahmudah Mulia Muhammad, “Social Entrepreneurship Mewujudkankesejahteraan Masyarakat 

Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”, El-Istiqhady 2 no. 2 (2020), h. 75 
89 Ahmad Wardi Muslich Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), h. 110. 
90 Ahmad Wardi Muslich Fiqh Muamalat, h. 43. 
91 Hasbi Ash-Shiddieq, Pengantar Fiqh Muamalat (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001), h. 26. 
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menuliskannya sebagai sebagai berikut:92  

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda 

ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.  

2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 

3. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak 

menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Menggambarkan 

kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak 

karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam mua‟malah harus 

saling merelakan. 

B. Akad Pada Uang Elektronik 

Adapun penjabarannya terkait akad yang berhubungan dengan mekanisme uang 

elektronik sebagai berikut: 

1. Akad Jual Beli  

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai‟ yang berarti menjual, mengganti, dan 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai‟(jual) dalam bahasa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyira‟(Beli)93. Akad jual beli juga 

didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya 

kepemilikan obyek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika 

nilai uang elektronik (wahdat al-illiktruniyat) yang tersimpan dalam media penyimpanan, 

baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang 

dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik94. 

2. Akad Wadiah 

Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang 

dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Wadiah dalam uang elektronik terjadi 

ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit 

dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi 

sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib 

memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang 

saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (merchant). Apabila 

                                                             
92 Alhusni dan Mustiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan Relevansinya 

Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Nurani 19, no. 1 (2019): h. 6 
93 Nasroen Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Medai Pratama, 2000), h. 111. 
94 Bank Indonesia, Paper Kajian mengenai E-Money (Jakarta: BI, 2001), h. 78. 
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menggunakan akad wadiah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:95 

a. Bersifat titipan. 

b. Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja. 

c. Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin 

kepada Pemegang. 

d. Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka 

penerbit bertanggungjawab secara penuh. 

e. Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang 

dititipkan di Penerbit. 

3. Akad Sharf 

Secara bahasa sharf berarti tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli96. 

Secara istilah, sharf adalah bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli 

emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk 

perhiasan maupun mata uang. Jadi sharf dalam istilah fiqh muamalah kontemporer adalah 

transaksi jual beli mat uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan 

jenis97.  

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad sharf, hanya dihalalkan 

melalui mekanisme spot atau penyerahaan uang dengan uang dilakukan secara tunai, 

sedangkan mekanisme forward, swap dan option tidak diperbolehkan menurut syariah. Uang 

bukanlah obyek yang bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Oleh 

karena itu, jika uang dipertukarkan dengan uang pula yang merupakan bagian dari industri 

keuangan, maka perintah Islam dalam perdagangan barang ribawi diterapkan, yaitu harus 

dalam jumlah yang sama dan diserahkan pada saat itu juga.98 

4. Akad Ijarah  

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan 

Dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 

Syariah Ijarah, akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah 

                                                             
95 Alhusni dan Mustiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan Relevansinya 

Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, h. 7. 
96 Sutan Remi Sjahdiyni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia 

(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 87. 
97 Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). 
98 Moh Noor Omar, dkk, “E-Money in Malaysia: Shariah and Economic Analysis”, Working Paper In 

Islamic Economic And Finance, No. 1224 (Juli 2012). h. 6. 
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mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. 

Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad 

ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu. 

Dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 

sendiri.99  

Pada konteks uang elektronik, Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa 

menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam 

penyelenggaraan uang elektronik. Akad ijarah juga dapat dipakai dalam pembayaran upah 

menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan merchant (pedagang) kepada penerbit, 

maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama. Apabila 

menggunakan akad ijarah harus memenuhi tentuan dalam fatwa sebagai berikut:100  

a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 

b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 

c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). 

d. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 

jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. 

e. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa 

juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 

f. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS 

sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli 

dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. 

5. Akad Wakalah  

Secara bahasa wakaalah adalah melindungi. Menurut ulama Mazhab Syafi‟i mengatakan 

bahwa wakaalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan 

sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama 

pemilik kewenangan asli masih hidup (Al-Muhtaaj, 217) Menurut Fatwa DSN MUI No. 10 

tahun 2000, akad wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain 

dalam hal-hal yang boleh diwakili. Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit 

bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit (Co-Branding) dan/atau terdapat 

bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad wakalah juga diterapkan 

                                                             
99 Fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 
100 Fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 
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dalam pembayaran kepada merchant (pedagang) dimana penerbit dapat mewakili pemegang 

kartu dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya tergantung pada jenis uang 

elekronik yang diterbitkan. Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan 

berikut:101 

a. Ijab Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan\kehendak mereka 

dalam mengadakan kontrak (akad) perwakilan ini.  

b. Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak. 

c. Orang yang mewakilkan (muwakkil) adalah pemilik sah dari sesuatu yang 

diwakilkan.  

d. Muwakkil harus orang mukallaf atau anak mumayyiz.  

e. Orang yang mewakili (wakil) harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan 

amanah dalam bertugas.  

f. Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, 

tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah 

Islam. 

6. Akad Qardh  

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 19/DSNMUI/ IV/2001, Akad Qardh 

yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib 

mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh 

LKS dan nasabah. Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit 

dengan memegang uang elektonik. Jika mengacu pada prinsip syariah, pembayaran uang 

elektronik sebagai alat pembayaran pada objek yang haram dan maksiat, yaitu barang atau 

fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam seperti minuman 

keras (khamr), daging babi (lahumul khinziiri), dan darah (al-dam) serta bangkai (al-

maytata). Secara regulasi, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 tentang kewajiban bertransaksi produk yang 

bersertifikasi halal. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 19/DSNMUI/ 

IV/2001, Akad Qardh yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa 

nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah 

disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum 

                                                             
101 Alhusni dan Mustiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan 

Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, h. 8-9. 
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antara penerbit dengan memegang uang elektonik.102  

Apabila menggunakan akad Qard, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) 

Bersifat hutang-piutang 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang 

dari Pemegang Uang Elektronik 3) Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang 

Pemegang Uang Elektronik kapan saja sesuai kesepakatan 4) Ototitas boleh membatasi 

penerbit dalam penggunakaan dana hutang dalam pertimbangan maslahah.103 

C. Penerbitan Dan Pengisian Nilai E-Money Dalam Perspektif Hukum Islam 

Dalam penerbitan uang elektronik terdapat pihak-pihak yang terlibat sebagai 

penyelenggara uang elektronik terdiri dari prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring 

dan penyelenggara penyelesaian akhir. Penerbit menempati posisi yang paling penting dalam 

hubungan antar penyelenggara uang elektronik tersebut, baik dilihat dari sisi kebijakan Bank 

Sentral karena penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik sebagai alat 

pembayaran, maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara karena penerbit yang mengelola dana 

float dan mendapat keuntungan dari outstanding dana float tersebut.104  

Akad yang terbangun dari hubungan antar penyelenggara uang elektronik dapat 

menggunakan akad Ijarah, dimana pihak-pihak yang memberikan jasa atau sewa dimungkinkan 

untuk mendapatkan ujroh atas pelayanan jasa atau sewa yang diberikannya. 

Keterengan :  

1. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan 

yang digunakan oleh penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan penyelenggara 

                                                             
102 Alhusni dan Mustiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan 

Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, h. 9. 
103 Fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSNMUI/ IV/2001 Tentang Al-Qardh. 
104 M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif 

Islam”, Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2018), h. 91-92. 
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penyelesaian akhir dalam transaksi uang elektronik. Dalam hal ini, prinsipal 

dimungkinkan mendapat imbal (ujroh) atas penggunaan sistem atau jaringan yang 

dikelolanya. 

2. Penyelenggara kliring atau penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang 

melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masingmasing penerbit dan 

acquirer serta bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian akhir (sattlement) 

atas hak dan kewajiban keuangan masingmasing tersebut dalam rangka transaksi 

uang elektronik. Karena itu, penyelenggara kliring atau penyelenggara penyelesaian 

akhir dimungkinkan dapat memperoleh imbalan (ujroh) atas pelayanan jasa yang 

diberikan tersebut. 

3. Hubungan yang terjadi antara penerbit dengan acquirer adalah sematamata hubungan 

bisnis yang tiap pihak bertindak secara sendiri-sendiri untuk kepentingan tertentu. 

Hubungan antara penerbit dengan acquirer sama halnya dengan hubungan antara 

penerbit dengan pedagang, karena acquirer adalah pihak yang bekerjasama dengan 

pedagang yang dapat memproses data uang elektronik dan menampung dana hasil 

penukaran uang elektronik yang dilakukan pedagang kepada penerbit. 

Pada saat penerbitan dan pengisian ulang dilakukan dengan cara pemegang menyetorkan 

terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung kepada penerbit maupun 

melalui agenagen penerbit atau pendebitan rekening di bank, dan nilai uang dibayarkan tersebut 

kemudian dimasukkan menjadi nilai uang elektronik dalam media uang elektronik. Dalam 

proses penerbitan dan pengisian ulang ini ada tiga pihak yang terlibat yaitu penerbit, pemegang 

uang elektronik, dan agen-agen penerbit uang elektronik. Berikut akad yang terbangun dalam 

proses penerbitan dan pengisian uang elektronik:105 

1. Akad antara Penerbit dengan Pemegang  

Penetapan akad transaksi anatara penerbit dengan pemegang bisa menggunakan akad 

wadi’ah, terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada 

Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan 

menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit 

wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada 

pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (Merchant).  

                                                             
105 M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif 

Islam”, Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, h. 93-94 
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Dalam hubungan antara penerbit dengan pemegang, tanggung jawab yang mendasar bagi 

penerbit adalah memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik yang dikeluarkannya 

dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bekerja sama dengan 

penerbit.  

Supaya akad dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat haruslah didukung 

dengan konsiderasi (prestasi) atau yang biasa disebut objek akad atau perjanjian.106 

Transaksi antara penerbit dengan pemegang dapat dilengkapi dengan akad Ijarah, dimana 

terdapat pelayanan jasa dan sewa yang dilakukan oleh penerbit, dalam hal tersebut penerbit 

dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa (ujroh) atas pelayanan jasa dan sewa 

yang diberikannya. 

2. Akad antara penerbit dan pedagang  

Penerbit dapat bekerjasama dengan pedagang sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini 

pedagang menjadi wakil dari penerbit, maka transaksi apapun yang dilakukan lewat 

pedagang tersebut dan atas nama penerbit, hal tersebut sama halnya penerbit bertindak 

sendiri. Dalam hubungan tersebut, pedagang dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan 

dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya, maka dalam hal ini antara penerbit 

dan pedagang dapat diikat menggunakan akad wakalah. Pertukaran antara nilai uang tunai 

dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (tamatsul) baik kualitas maupun 

kuantitasnya, jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-fadl, yaitu 

tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi 

yang sejenis. 

Oleh karena itu, dalam proses pengisian ulang tidak boleh melakukan pertukaran nilai 

uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Sebagai contoh 

penerbit tidak boleh menjual uang elektronik sebesar Rp 500.000,00 dengan penyetoran 

uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 510.000,00 dan penerbit juga tidak 

boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik, seperti dengan nilai uang 

elektronik sebesar Rp 500.000,00 dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari 

pemegang kepada penerbit sebesar Rp 490.000,00, kelebihan pembayaran oleh pemegang 

dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk riba al-fadl. Apabila ada biaya jasa yang 

dikeluarkan atas pihak agen dalam membantu menerbitkan uang elektronik maka harus 

                                                             
106 Marilang, Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian) (Makassar, Alauddin University 

Press, 2013), h. 197. 
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dibayarkan diluar transaksi jumlah nilai uang yang diterbitkan. 

D. Transaksi Pembayaran E-Money dalam Perspektif Islam 

Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk 

memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang 

dimiliki, pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah harus 

ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam 

transaksi pembayaran. Kesaksian dua orang perempuan diperlukan diperlukan dalam transaksi 

utang piutang, namun salah satunya hanya berfungsi sebagai pengingat jika terjadi kelupaan. 

Karena itu, memberi kesan bahwa jika tidak terjadi kelupaan salah satunya, maka tentu satu 

orang saja yang berfungsi menjadi saksi. Disamping itu dalam konteks kekinian tidak sedikit 

perempuan memiliki kecakapan terjun dalam bidang bisnis, menjadi manajer di perusahaan-

perusahaan besar dan tidak sedikit yang menjadi saksi ahli. Karena itu dalam kondisi saat ini 

kesaksian perempuan boleh disamakan dengan kesaksian laki-laki.107 

Akad antara Pemegang dengan Pedagang Transaksi jual beli barang yang dilakukan 

antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. 

Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang 

dengan menggunakan uang tunai (cash), karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan 

uang tunai (cash) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal pedagang 

menjadi agen penerbit dalam hal pengisian ulang, tarik tunai dan transfer dana, maka transaksi 

apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang, pada hakikatnya merupakan 

transaksi antara pemegang dengan penerbit.108 

E. Prinsip Syariah dalam Transaksi Pembayaran Uang Elektronik 

Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang 

harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketententuan uang elektronik 

syariah, berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik : 

1. Tidak Mengandung Maysir  

Maysir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan 

                                                             
107 Halimah B, “Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir”, Al-Daulah 

7, no. 2 (2018), h. 359. 
108 M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif 

Islam”, Ekonomi dan Perbankan Syariah, h. 94. 
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atau. Spekulatif yang tinggi.109 Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh 

kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, 

tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir. Sebagaimana firman Allah QS. 

al-Maidah/5: 90  

اَ َٰٓا يُّه  َي  ن  َالشَّيْط  ل  نَْع م  َم   جْس  م َر  الْْ زْلْ  َو  الْْ نْص اب  َو  ر  يْس  الْم  َو  مْر  اَالْخ  اَا نَّم  ن وَْٰٓ م  َا  يْن  الَّذ 

وْنَ  ل ع لَّك مَْت فْل ح   ف اجْت ن ب وْهَ 

Terjemahnya :  

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban 

untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk 

perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.110 

2. Tidak mendorong Israf  

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro, 

agar terhindar dari Israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi maka dilakukan 

pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang 

elektronik dalam periode tertentu.111 

3. Tidak digunkan untuk transaksi objek haram  

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, maka 

uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung 

unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut 

hukum Islam.112 Di samping itu adalah haram. Sebagian perbuatan yang terhukum haram ada 

yang semata-mata praktek keagamaan saja, seperti larangan makan babi dan jual beli pada 

waktu shalat jum’at. Pelanggaran terhadap hal ini tidak mendapat sanksi hukum di dunia tapi di 

akhirat (neraka), meskipun banyak juga perbuatan haram yang bisa dijatuhi hukuman oleh 

peradilan.113 

F. Kemaslahatan Dan Keuntungan Dalam Transaksi E-Money 

Transaksi e-money memberikan beberapa kemaslahatan yang dapat dilihat dari 

                                                             
109 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana 

Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 
110 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 

97. 
111 M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif 

Islam”, Ekonomi dan Perbankan Syariah, h. 95. 
112 Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) 
113 Nur Taufik, “Syariah: Antara Hukum Dan Moral”, Ar-Risalah 20, no. 1 (2020), h. 90. 
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keunggulannya antara lain :114 

1. Transaksi lebih cepat karena dengan menggunakan uang elektronik waktu dalam 

bertransaksi akan lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus tanda tangan 

karena transaksi dilakukan dengan cara off-line.  

2. Transaksi dengan uang elektronik lebih mudah ketimbang transaksi dengan 

menggunakan alat transaksi lain, karena layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan 

website dapat diakses dengan layanan online sehingga tidak perlu repot-repot ke bank 

atau ke kantor pos. 

3. Efesiensi, transaksi dengan uang elektronik akan terasa lebih cepat dan nyaman karena 

pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam 

jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan 

pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian).  

Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik kesalahan dalam menghitung 

kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi Berdasarkan mekanisme penyelenggaraan e-

money maka dapat ditelaah kesesuaiannya dengan prinsip syariah dalam menjaga harta untuk 

mendapatkan kemaslahatan antara lain:115 

Pertama, transaksi dalam uang elektronik telah memiliki perlindungan keamanan yang 

lengkap. Registered uang elektronik menggunakan perlindungan sistem keamanan berupa PIN 

atau fingerprint yang dapat menjaga bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, 

kehilangan, dan bentuk kejahatan lainya terhadap nilai uang elektronik. Dalam hal ini perlu 

diingat pada uang elektronik yang tergolong Unregistered biasanya tidak dilengkapi dengan PIN 

atau fingerprint. Penggunan uang elektronik yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan 

yang baik seperti uang elektronik Unregistered sebaiknya dihindari karena dinilai belum sesuai 

dengan Syarī’ah dan dapat menimbulkan kemadharatan walaupun syarat-syarat yang lain telah 

terpenuhi. 

Kedua, kehalalan uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya 

uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari Riba 

                                                             
114 Muhammad Nur Utomo, “Penerapan E-Money Dalam Perspektif Syariah Islam”, Fokus Borneo 

https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif-syariah-islam/ (diakses 5 

September 2020). 
115 Muhammad Nur Utomo, “Penerapan E-Money Dalam Perspektif Syariah Islam”, Fokus Borneo 

https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif-syariah-islam/ (diakses 5 

September 2020). 

https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif-syariah-islam/
https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif-syariah-islam/
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(Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar 

barang ribawi, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Pertukaran uang tunai 

dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama, maka uang 

elektronik tergolong dalam bentuk riba al-fadl, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu 

dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Agar uang elektronik tidak 

mengandung riba, tentunya pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya 

harus sama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan 

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic 

Money), Pasal 13 ayat yang berbunyi: “Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan 

nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada 

Penerbit” 

Ketiga, penerapan e-money terhindar dari praktik Maysir disebabkan transaksi uang 

elektronik didasarkan kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan 

tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir. Selain itu terhindar 

dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya. Regulasi Bank Indonesi mengatur 

dilakukan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang, serta 

adanya transparansi penggelolaan dana float. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa 

penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang 

dirugikan. kehalalan uang elektronik juga didukung dengan akad yang jelas karena transaski 

uang elektronik dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan prosedur yang 

telah sesuai hukum Islam yakni dilakukan dengan langsung dan tidak mengandung riba seperti 

pernyataan sebelumnya. 

Keempat, transaksi dengan e-money tidak menyebabkan pengeluran yang berlebihan 

dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik. Berdasarkan penjelasan atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 menyebutkan batas nilai uang elektronik 

paling banyak sebesar lima juta Rupiah untuk jenis uang elektronik registered, sementara untuk 

uang elektronik unregistered paling banyak sebesar satu juta Rupiah. Dengan adanya batas 

maksimal nilai uang elektronik yang relatif kecil tersebut tidak akan mendorong masyarakat 

(Pemegang) untuk bersifat konsumtif (pengeluaran yang berlebihan) dan meminimalisir 

kerugian dari penyalah gunaan uang elektronik. 
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G. Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik116 

1. Ketentuan Akad dan Personalia Hukum: 

a. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau 

akad qardh.  

1) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan 

dan batasan akadwadi'ah sebagai berikut:  

a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat 

diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja; 

b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh 

penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu; 

c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh 

penerbit atas izin pemegang kafiu, maka akad titipan (wadiah) berubah 

menjadi akad pinjaman (qardh), darr tanggung jawab penerima titipan sama 

dengan tanggung jawab dalam akad qardh.  

d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari 

pemegang kartu (dana float).  

e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip 

syaraih dan peraturan pemndang-undangan. b.  

2) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan 

batasan akad qardh sebagai berikut: 

a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan 

digunakan oleh pemegang kapan saja. 

b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang 

uang elektronik.  

c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang 

elektronik kapan saja sesuai kesepakatan; 

d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman 

(utang) dari pemegang kartu (dana float). 

e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip 

syariah dan peraturan perundang-undangan. 

                                                             
116 Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20i7 Tentang Uang Elektronik Syariah 
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f) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam 

penyelenggaraan uang elektronik acquirer, Pedagang (merchant), (prinsipal, 

penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad 

ijarah, ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. 

2. Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit 

dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses 

kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan  

b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu 

secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik 

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:  

a. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risyvah, dan israf:,dan  

b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat. 

4. Ketentuan Khusus Uang Elektronik Syariah 

a. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank 

syariah. 

b. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah 

nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah 

berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya 

yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, saat ini muncul inovasi pembayaran 

menggunakan uang elektronik (E-money). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/06/PBI/2018, Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan 

untuk memastikan alat pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak, dan praktis 

dibawa kemana saja. Selain e-money memiliki kelebihan e-money juga mempunyai 

kekurangan yaitu jika hilang atau rusak sehingga nominal uang yang terdapat 

didalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit.  

2. Uang elektronik dalam Islam, sama halnya dengan uang elektronik konvensional yang 

membedakannya yaitu uang elektronik syariah sudah pasti harus berbasis pada prinsip 

syariah. Fatwa (DSN-MUI) tentang uang elektronik dijelaskan bahwa uang elektronik 

diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan 

fasilitas harus berupa biaya rill, (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan 

uang elektronik) dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut 

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan prinsip ta’widh (ganti 

rugi) / ijarah. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya memanfaatkan kecanggihan alat 
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pembayaran yang biasanya disebut E-Money, karena alat pembayaran ini lebih aman, 

tidak mudah rusak dan mudah digunakan.  

2. Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui mekanisme e-money menurut 

hukum Islam agar akad yang mengikat antara pihak yang terlibat sesuai ketentuan 

syariat Islam dalam setiap transaksi pembayaran. 
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