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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط 
te (dengan titik di 

bawah) 
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 Za ẓ ظ 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau Au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
Ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā’ I ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau Ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قِي ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  
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4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

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

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

ة  م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ
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6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

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

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بِلا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ء   : ش ي   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
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sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 

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

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا الََّّ  Dinullah دِي نُ الََّّ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الََّّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فيِ  ر 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Naurah Aathifah Nursaidi 

NIM  : 11000117002 

Judul : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi 

Pinjaman Online (Fintech) 

  

Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online 

(Fintech), Adapun sub bab masalah yang akan dikaji yaitu : 1.) Bagaimana 

ketentuan hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam transaksi pinjaman 

online (Fintech)? 2.) Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam transaksi 

pinjaman online (fintech)?. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data yang bersifat 

deskriptif, penulis menggunakan metode pendekatan Normatif Yuridis serta Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskripsi 

kualitatif yang diketahui dari asal datanya yaitu buku serta hasil tulis lainnya 

(Library research). Data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan 

menganilisis isi (content analisysis) terhadap literatur yang representatif dan 

mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan 

menyimpulkannya. 

Peneliti menemukan : 1.) Ketentuan Hukum : a.) Dalam perspektif Hukum 

Positif praktek utang piutang dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 

77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi 

yang mengatur mengenai penyelenggaran  Fintech peer to peer lending (P2PL) 
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sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan 

lembaga penyelenggara, tata kelola dan manajemen resiko yang akan datang dan 

laporan berkala kepada pihak OJK serta adanya bentuk edukasi kepada pihak 

konsumen terkait perlindungan hukum. b.) Dalam perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah praktek utang piutang yang dilakukan secara online diperbolehkan untuk 

dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah. Akan tetapi 

apabila dalam melaksanakan praktek pinjaman secara online yang tidak sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. 2.) 

Bentuk Perlindungan Hukum a. Hukum Positif menjelaskan Bentuk perlindungan 

hukum yang diperoleh oleh pihak peminjam apabila mengalami permasalahan 

dalam melakukan transaksi layanan pinjaman uang berbasis online yaitu apabila 

pihak penyelenggara mengantongi izin dari pihak OJK maka pihak peminjam dapat 

melapor kepada asosiasi resmi yang ditunjuk secara langsung oleh OJK yaitu AFPI. 

Akan tetapi apabila terjadi permasalahan transaksi pinjaman online yang tidak 

terdaftar dalam OJK maka pihak peminjam atau debitur dapat memberikan laporan 

kepada pihak OJK untuk dilakukan pemblokiran terhadap pihak penyelenggara 

illegal kemudian melaporkan secara langsung kepada pihak kepolisian terkait 

adanya tindak pidana dan dapat meminta bantuan oleh lembaga hukum. b. Hukum 

Ekonomi Syariah menjelaskan pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi 

sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan 

membayar biaya perkara.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu : sebagai bentuk perlindungan hukum 

terhadap Nasabah maka pihak OJK Membuat aturan bagi pihak penyelenggara  peer 

to peer lending (P2PL)  yang tidak mengantongi izin dari OJK agar tidak beroperasi 

serta Memberikan sanksi yang jelas kepada seluruh pihak penyelenggara P2PL 

yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin atau ilegal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia layanan jasa pinjaman online atau P2P Lending ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat hal ini didasari oleh kemudahan serta kecepatan 

dalam bertransaksi. Kalangan masyarakat berpendapat bahwa layanan berbasis 

Fintech atau teknologiini sangat membantu dalam hal mengatur keuangan. 

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi menjadi titik terang dan daya tarik 

tersendiri dimata masyarakat sehingga mereka lebih memilih melakukan transaksi 

pinjaman secara online.  

Dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya 

disebut dengan POJKP2P Lending yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 

menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau P2P 

Lending yaitu penyelenggaraan layanan terhadap jasa keuangan dengan tujuan 

untuk mempertemukan para pihak dalam memberi pinjaman dengan para pihak 

yang menerima pinjaman untuk melakukan perjanjian dalam bentuk pinjam 

meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah yang dilakukan langsung 

melalui sistem yang berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan 

internet.1Aturan dalam OJK mampu mengatur berbagai hal sehingga penyelenggara 

bisnis dalam bentuk pinjaman dari para pengguna atau yang biasa dengan peer to 

peer lending(P2P Lending) dapat ditaati. Sehingga hal ini akan melindungi 

konsumen dari hal-hal yang mengakibatkan kerugian. 

 

1Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. 
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Di Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai  

penyelenggaraan Financial Technology pada pasal 1 angka 1 menyebutkan tentang 

pengertian Financial Technology merupakan model bisnis terbaru yang berdampak 

pada stabilitas keuangan dengan menggunakan teknologi yang mampu 

menghasilkan layanan produk serta menunjang efisiensi, keandalan, kelancaran, 

dan keamanan sistem keuangan. Dalam proses Fintech mampu meningkatkan 

keunggulan software dalam melakukan proses pembayaran pada kegiatan lembaga 

keuangan dan meningkatkan segala pengalaman konsumen serta pembayaran dapat 

menjadi lebih efisien dan memungkinkan nasabah dalam pemenuhan kebutuhan 

finansial baik dalam bentuk tabungan, investasi, dan melakukan transaksi 

pembayaran.2 

Dalam bahasa IndonesiaFinancial Technology diartikan sebagai teknologi 

dalam hal keuangan. Fintech secara sederhana merupakan bentuk perkembangan 

teknologi yang memberikan manfaat dalam layanan industri keuangan. Financial 

Technology adalah gabungan antara teknologi dengan jasa keuangan yang mampu 

mengubah cara transaksi bisnis dari tradisional ke modern yang dahulunya harus 

membayar secara tunai ditempat dengan para pihak, kini masyarakat melakukan 

segala transaksi keuangan secara jarak jauh dengan hitungan detik. 

Teknologi merupakan salah satu penunjang terbesar dalam dunia ekonomi 

karena salah satu faktor berkembang pesatnya transaksi keuangan yang didukung 

oleh platform atau perusahaan yang memberikan tawaran beragam berbasis online 

misalnya pinjaman, investasi, pembayaran ataupun pembiayaan. Financial 

technology merupakan istilah baru yang digunakan dalam layanan jasa keuangan 

berbasis online atau teknologi. 

 

2Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2007 tentang penyelenggaraan Financial 

Technology. 
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Fintech kini mampu mempengauhi sistem hukum dunia, karena mampu 

beroperasi melintai batas yurisdiksi yang ada dan bersandar pada Internet of Things. 

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan Fintech menjadi sangat pesat 

khusunya di Indonesia yang telah mempunyai titik regulasi. Akan tetapi  regulasi 

itu masih dirasa kurang dalam mengatur segala bentuk resiko serta kemungkinan 

dari lembaga Fintech sendiri. Saat ini di Indonesia mempunyai  2 bentuk lembaga 

yang berwenang serta berhak dalam mengakomodir lembaga atau perusahaan 

Fintech yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).3 

Menurut PBI mengenai terbukanya jasa finansial menjadi bagian dari 

Financial Technology dalam hal sistem pembayaraan, manajemen dalam resiko dan 

manajemen dalam investasi, pendukung pasar, serta beberapa bentuk pinjaman 

pembiayaan hingga penyedia modal. Adapun beberapa sektor yang disukai yaitu 

sektor pembiayaan, sektor pinjaman, serta sektor penyediaan modal. Salah satu 

produknya peer to peer lending yang selanjutnya disebut P2P Lending merupakan 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.4 

Penyelenggaraan bisnis P2P Lending diwajibkan memiliki modal minimal 

sebesar Rp. 1 Miliar saat melakukan pendaftaran. Kemudian  setelah mengajukan 

permohonan perizinan maka jumlah modal dalam lembaga tersebut harus naik 

hingga mencapai minimal Rp. 2,5 miliar. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 

sebesar Rp. 2 miliar hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan mengenai 

stabilitas sistem keuangan secara nasional.5 

 

3Wayan Bagus Praman, Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga 

Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending, Jurnal Kertha 

Semaya,Vol. 6, NO 3, h. 4, (t.th.) (diakses  23 Desember 2020). 

4Otoritas Jasa Keuangan, www.Materi OJK.com, Perkembangan Fintech 

Lending(Pendanaan Gotong Royong Online), (27 Desember 2020). 

5Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata, 

JurisprudentieVol.6No.2 (Desember 2019) h. 295 
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Perbandingan yang sangat menonjol bisa dilihat melalui jam kerja yang 

dimana bank mencairkan dananya dalam rentan waktu 7 hingga 14 hari kerja, 

sedangkan pada layanan Financial Technology mampu mencairkan dana dalam 

waktu 4 jam - 3 hari. Perbandingan tersebut membuat fintech menjadi lebih cepat 

berkembang, akan tetapi disisi lain memiliki resiko tersindiri. Resiko yang perlu 

diperhatikan baik sebagai pendana (Lender) atau peminjam  (Borrower) dalam 

bisnis peer to peer lending(P2P) Lending yakni : 

1. Besarnya resiko bunga yang sangat tinggi bagi pihak peminjam 

2. Adanya pembayaran biaya layanan sebesar 3% sampai  5% 

3. Pelunasan yang dilakukan jangka pendek yaitu selama 12 bulan 

4. Berlakunya limit kredit pinjaman yang rendah6 

Adapun pentingnya bentuk perlindungan bagi nasabah dapat berupa 

perlindungan atas kewajiban pembayaran utang terhadap para peminjam yang 

memiliki perjanjian secara tertulis serta adanya perlindungan atas data rahasia para 

nasabah yang sama sekali tidak terkait dengan hubungan administrasi pinjaman. 

Hubungan hukum yang timbul dan berkembang dalam kegiatan manusia terjadi 

pada saat seseorang membuat perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian sering 

kali ditemukan pencantuman klausul sesuai dengan kehendak para pihak.7 

Dalam perkembangan ekonomi syariah juga membahas mengenai pinjam 

meminjam hal ini didasarkan pada Q.S Al-Imran ayat 130. 

 

االَّذِي ن ا  ي    ب  ا يُّه  ت أ كُلوُاالر ِ الَ  نوُ  ع افًامُّض  و  م  اتَّقوُاالل     ع ف ةً اا ض  ن   وَّ تفُ لِحُو  ل ع لَّكُم  ه   

 

 

6Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”, h. 

293. 

7Ashar Sinilele, Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo, El-

Iqtishady, vol.2 , no.1, (juni 2020), h. 143. 
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Terjemahnya :  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”8 

Pinjam meminjam termasuk dalam fiqh muamalat yang menerapkan bentuk 

transaksi antar kedua belah pihak dengan dasar persetujuan serta kerelaan. Pinjam 

meminjam diperbolehkan dalam Islam apabila mampu menghindari hal-hal yang 

menyangkut riba, gharar, judi, serta cara lain yang merujuk pada pengelabuan dan 

bentuk penipuan. Adapun bentuk pinjam meminjam yang tidak dibolehkan yaitu 

adanya hal yang bersifat berlebih-lebihan. 

Dalam setiap perkembangan teknologi serta ekonomi maka hal tersebut akan 

dihadapkan oleh sisi positif dan sisi negatif yang berlangsung bagi perdaban 

manusia. Saat ini teknologi telah memberikan kontribusi yang besar untuk 

mencapai tingkat kesejahteraan yang sekaligus mampu menjadi objek yang efektif 

dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka dapat dikatakan 

bahwa teknologi saat ini berevolusi sebagai pedang bermata dua.9  

Realitas yang terjadi dilapangan menunjukkan adanya kesulitan bagi nasabah 

dalam mengembalikan dana pinjaman online. Salah satu kasus yang dialami oleh 

seorang ibu rumah tangga yang melakukan percobaan bunuh diri akibat ketidak 

mampuannya dalam membayar utang serta bunga pada perusahaan pinjaman 

online.10 Hingga ancaman dan pelecehan karena ketidak sanggupan dalam 

membayar cicilan. Pada bulan Mei lalu ada 283 orang yang melaporkan tindak 

 

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-karim dan terjemahannya (Solo: Tiga Serangkai, 

2018), h.34.  

9Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Di Indonesia, (Bandung : 

PT Refika Aditama, 2004)  h. 1. 

10Rahmat Maulana, “konsumen dan fintech”, https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-

01855296/tips-mengambil-pinjaman-online-fintech-secara-aman?page=3 (Diakses 27 desember 

2020) 
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pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara seperti penindasan dalam 

proses penagihan hingga penyebaran data pribadi.11  

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyatakan konsumen atau nasabah wajib 

membayar pinjaman kepada perusahaan fintech akan tetapi persoalan yang timbul 

akibat adanya pelanggaran hukum yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) 

dalam menggunakan aplikasi pinajaman online atau P2P Lending tidak dapat 

dijadikan sebagai sebuah tindakan yang benar.12 Kemudian adanya praktek 

pengambilan data rahasia para nasabah oleh pihak pemberi pinjaman sangat sering 

ditemukan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyebutkan bahwa terdapat 1.330 

aduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online.13 

Praktek pinjaman online mampu menyebabkan seseorang menjadi terperangkap 

dalam lilitan utang serta adanya kewajiban membayar bagi nasabah yang tidak 

sesuai dengan perjanjian yang ada.  

Dalam klausul termuat beberapa hal yang berbeda atau bertentangan dengan 

asas perjanjian yang baik dan berkeadilan menjadi menarik untuk saya teliti dengan 

judul Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online 

(Fintech). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran yang telah  di uraikan dalam latar belakang diatas 

maka dapat dirumuskan pokok pembahasan masalah pada skripsi “Perspektif 

 

11Adinda Pryanka, Friska Yolanda,”Fintech Berperan Penting dalam Inklusi Keuangan, 

https://republika.co.id/berita/qjmm6a370/emfintechem-berperan-penting-dalam-peningkatan-

inklusi-keuangan (diakses 13 Desember 2020). 

12Lembaga Bantuan Hukum, “pinjaman online illegal”, 

https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-

pinjaman-online/ (diakses 20 Desember 2020).  

13www.kompas.com, berita ekonomi keuangan, diakses pada tanggal 17 Januari 2021.  

http://www.kompas.com/
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Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum 

Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech).”  sebagai berikut 

: 

1. Bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam 

transaksi pinjaman online (Fintech)? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam transaksi pinjaman online 

(fintech)? 

C.  Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengertian Judul 

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya hukum yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan rasa 

aman bagi masyarakat  serta dapat terhindar dari berbagai macam bentuk ancaman 

dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang 

diberikan secara langsung oleh hukum yang berkaitan dengan timbulnya hak serta 

kewajiban, sebagaimana dalam hal ini manusia merupakan subjek hukum yang 

mampu melakukan interaksi terhadap sesama manusia serta terhadap 

lingkungannya. Dalam hal ini manusia sebagai subyek hukum memiliki hak serta 

kewajiban dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan hukum.14 

Pinjaman online atau lebih dikenal sebagai Peer to Peer Lending (P2P 

Lending) adalah bentuk dari praktik perjanjian dalam transaksi pinjam meminjam 

uang, dalam hal ini pihak penyelenggara Peer to Peer Lending (P2P Lending) 

mempunyai peranan sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dan peminjam 

secara online. Peer to Peer Lending (P2P Lending) mampu memberikan pinjaman 

tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan atau bank sebagai bentuk perantara 

 

14CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1980), h. 102. 
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dengan mengajukan pinjamanan yang satu dan yang lain untuk berbagai macam 

kepentingan. 

Istilah Fintech berasal dari kata Financial Technology atau teknologi 

finansial. Dublin, Irlandia Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), 

mengartikan Fintech sebagai “Innovation in Financial Services” berarti suatu 

penemuan atau inovasi sentuhan teknologi modern yang terdapat dalam sektor yang 

berkaitan dengan finansial. Teknologi finansial adalah teknologi dalam yang 

terdapat dalam sistem yang mampu menghasilkan produk, layanan, model bisnis 

baru, serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan 

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pengertian 

Fintech menurut Fintech Weekly, Fintech merupakan perangkat lunak yang 

menyentuh lini bisnis dalam hal penyediaan layanan keuangan. Perusahaan 

teknologi dalam sektor keuangan pada umumnya merupakan perusahaan yang 

kurang menggunakan perangkat lunak yang bertujuan untuk membuat kerusakan 

pada sistem keuangan perusahaan yang sedang berjalan.  

Dalam kacamata International Organization of Securities Commision 

(IOSCO) istilah Fintech merupakan model bisnis yang berpotensi untuk mengubah 

industri dalam jasa keuangan serta bentuk penggambaran dari teknologi yang 

inovatif. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam melakukan penulisan penelitian ini, maka peneliti memberikan 

batasan terhadap masalah yang akan dibahas, sehingga peneliti lebih mudah dalam 

melakukan penulisan serta penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Dalam hal ini 

peneliti akan fokus membahas ruang lingkup yang akan dianalisa yakni : 

1. Peneliti hanya akan membahas mengenai ketentuan hukum positif dan hukum 

ekonomi syariah dalam transaksi pinjaman online (Fintech). 
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2. Peneliti akan mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diperoleh 

nasabah (Costumer) dalam transaksi pinjaman online (Fintech). 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan bentuk referensi dalam hal penelitian maupun 

buku yang berhubungan dengan riset yang akan dikaji untuk mengetahui 

keunggulan, kesamaan, kekurangan serta perbedaannya. Penulis memperoleh 

sebuah buku, jurnal serta skripsi terdahulu yang berkaitan dengan fokus bahasan 

pinjaman online (Fintech) yaitu : 

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Privasi atas Data Pribadi 

terkait Targeted Advertising” karya Chesa Ramadhan dengan kesimpulan atau 

penelitian yaitu hak privasi merupakan hak asasi manusia yang dalam proses 

pelaksanaan serta pengumpulan datanya akan lebih mudah diakses terkait 

dengan informasi terhadap data pribadi yaitu Targeted Advertising. Targeted 

advertising adalah bentuk penawaran yang dilakukan secara online terhadap 

suatu kelompok atau individu yang menjadi objeknya didalam jejaring sosial. 

Adapun perbedaan penulisan skripsi diatas dengan penulis yaitu terdapat pada 

objek yang diteliti, yang dimana pada penulisan diatas meneliti mengenai hak 

privasi pada Targeted Advertising atau penawaran online, sedangkan penulis 

berfokus pada perlindungan hukum terhadap pinjaman online dalam perspektif 

hukum positif dan hukum ekonomi syariah.15 

2. Skripsi yang berjudul “Keabsahan Pengambilan Data Buku Kontak Telepon 

Pengguna Aplikasi Rupiah Plus (perdana)” karya Dwiki Wahyu C. Dengan 

kesimpulan hasil penelitian yakni kerugian yang didapatkan oleh nasabah baik 

secara materiil maupun immateril dalam melakukan transaksi pinjaman online 

yakni disalah satu aplikasi yaitu  Rupiah Plus terkait pengambilan data nasabah 

 

15Chesa Ramadhan, “Perlindungan Hukum Hak Privasi atas Data Pribadi terkait Targeted 

Advertising”,Skripsi(Surabaya : Fak. Hukum, Universitas Airlangga, 2017), h. 30. 
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yang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang. Perbedaan dalam 

penulisan skripsi diatas dengan penulis yakni terdapat dalam konsep teori yang 

dikaji, pada penulisan diatas berfokus mengenai pengambilan data pribadi 

berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum bisnis, sedangkan penulis 

mengkaji penelimtian ini dengan perspektif perlindungan hukum dan 

perlindungan konsumen dalam kajian hukum positif dan hukum ekonomi 

syariah.16 

3. Jurnal yang berjudul “Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Islam” karya 

Soediro dengan kesimpulan yaitu pada hakikatnya permasalahan keamanan, 

privasi dan etika berkaitan erat dengan cyber crime. Dalam perspektif IT 

Security, pada aspek Integrity, Confidentially, dan Availability dalam hal ini 

Undang-Undang ITE telah memenuhi kaidah terhadap IT Security. Undang-

Undang ITE menjamin perlindungan terhadap privasi setiap individu yang 

menggunakan teknologi internet. Dalam perspektif etika, UU ITE  memberikan 

bentuk perlindungan terhadap individu atas perlakuan tidak nyaman yang 

ditimbulkan oleh pihak lain. Sementara dalam perspektif islam, UU ITE sejalan 

dengan nilai-nilai dan konsep yang tumbuh dalam islam. Adapun Perbedaan 

dari jurnal diatas dengan penelitian penulis yaitu terdapat dalam teori yang 

dikaji, pada jurnal diatas meneliti tentang privasi, keamanan data, serta etika 

dalam Undang-Undang ITE yang dikaji berdasarkan keislaman, sedangkan 

penulis mengkaji penelitian ini dengan aspek perlindungan hukum.17 

 

16Dwiki Wahyu C., “Keabsahan Pengambilan Data Buku Kontak Telepon Pengguna 

Aplikasi Rupiah Plus (perdana)”, Skripsi  (Yogyakarta : Fak. Hukum, Universitas Islam Indonesia, 

2019) h.21. 

17Soediro, “Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dalam Perspektif Islam”, Jurnal Kosmik Hukum, vol.18, no.2 (2 Juni 2018), 

hal.23. 
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Dari sekian karya-karya monumental ini, peneliti berpandangan bahwa belum 

ada satu peneliti yang mencoba mengkaji “Perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam 

Transaksi Pinjaman Online (Fintech).” sehingga judul ini terasa urgen untuk 

diteliti. 

E. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu cara dalam mengatasi suatu persoalan.18 

Pada umumnya metodologi penelitian dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas 

ilmiah yang dilaksanakan secara berurutan dengan pemilihan tema, penghimpunan 

data serta pengolahan data, sehingga didapatkan suatu komprehensi serta 

pengertian dari suatu tema, gejala maupun isu tertentu.19 

Penelitian adalah prosedur dalam menyelasaikan suatu masalah atau mencari 

jawaban terhadap persoalan yang dihadapi dengan melakukan proses berfikir yang 

reflektif dan keilmuan secara ilmiah yang sesuai dengan sifat atau tujuan 

penyelidikan. Berikut beberapa teknik penelitian yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang mengangkat tema “Perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam 

Transaksi Pinjaman Online (Fintech).” Termasuk dalam jenis penelitian deskripsi 

kualitatif. Diketahui dari asal datanya yaitu buku serta hasil tulis lainnya (Library 

research). Penelitian deskripsi kualitatif menjelaskan secara teratur, benar dan teliti 

 

18Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Cet. II, Jakarta: Kencana, 2018),   h.3. 

19J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya 

(Jakarta:Grasindo, 2010), h. 2. 
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mengenai populasi terhadap daerah tertentu. Yang memuat mengenai sifat, 

karakteristik dan faktor tertentu yang telah dikonsepkan dalam peraturan 

perundang-undangan (Law in Books) atau sebagai bentuk aturan yang sudah pasti 

menjadi patokan perilaku manusia.20 

2. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan analisis data yang sifatnya deskripsi, maka pendekatan yang 

digunakan dalam penelitan yaitu pendekatan kualitatif. Lexy J. Maleong 

menyatakan penelitian kualitatif adalah riset yang bertujuan untuk mengetahui fakta 

dari peristiwa yang terjadi dalam subjek penelitian, seperti berprilaku, presepsi, 

dorongan, perbuatan serta berbagai bentuk gambaran dalam suatu kalimat yang 

memiliki konteks alamiah.21 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.22 Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Normatif Yuridis.  

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang mengonsepkan hukum 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.23 Pendekatan 

perundang-undangan adalah pendekatan dengan merujuk pada doktrin-doktrin 

hukum yang ada dengan menggunakan legislasi serta regulasi. Maka dalam hal ini 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta 

 

20Zainuddin Ali, MetodePenelitianHukum (Cet. VII; t.t. SinarGrafika, 2016),   h. 10. 

21Amiruddin dan ZainalAsikin, PengantarMetodePenelitianHukum (Cet. IX; Jakarta: PT. 

Raja GrafindoPersaja, 2016), h. 118. 

22Bagong Suyanto dan Sutinah, MetodePenelitianSosial:BerbagaiAlternatifPendekatan 

(Jakarta: Kencana, 2010),   h, 135. 

23Amiruddin dan Zainal Asikin, PengantarMetodePenelitianHukum, h. 6. 
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POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis 

Teknologi Informasi sebagai objek normatif yuridis.  

Selain itu pendekatan normatif berarti berupaya mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat luas. 

Pada hakikatnya penelitian ini berupaya menjelaskan tentang perlindungan hukum 

dalam layanan jasa keuangan berbasis finansial teknologi atau online yang sangat 

marak digunakan ditengah masyarakat.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu 

penelaah teks dan ilmu kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang telah dianalisa serta didapatkan melalui riset 

kepustakaan (library research) antara lain : 

a. Bahan Hukum Primer 

Hukum primer merupakan materi hukum yang memiliki kekuasaan.24 Pada 

dasarnya memiliki hubungan bahan-bahan utama penelitian yang bersifat mengikat 

serta umunya berwujud kumpulan Undang-Undang  misalnya : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 

3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang 

No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

4) Peraturan-peraturan terkait lainnya. 

 

 

 

24Zainuddin Ali, MetodePenelitianHukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),   h. 47. 
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b. Bahan Sekunder 

Merupakan materi yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta bisa 

menolong saat analisa menelaah serta menguraikan materihukum primer antara lain 

: 

1) Beragam buku yangberkaitan. 

2) Konsep serta opini dari ahli hukum. 

3) Perjanjian ekonomi. 

4) Berbagai bentuk media massa yang dapat dijadikan acuan untuk menemukan 

data dan mampu memberikan refrensi terhadap penulisan ini seperti : internet, 

buku-buku, jurnal dan lain-lain. 

4. Metode Pengolahan Data 

Penelitian ini  menggunakan tehnik pengolahan data content analysis 

(analisis isi). Untuk analisa dalam dokumen yang dianalisa dinamakan “Teks” 

maupun bentuk dari gambaran lambang yang di dokumentasikan. Analisis isi 

mengacu pada teknik analisa yang terpadu serta berdasarkan konsep condong diatur 

agar mencari, mengindentifikasi, menghitung serta menganalisa dokumen agar 

mengerti arti, signifikkan serta relevansi.25 

Berikut prosedur analisa data untuk penelitian yaitu: 

a. Mengumpulkan informasi serta mengobservasi agar di penuhinya 

persyaratan yakni validasi serta realibitas, supaya selaras dengan penjelasan. 

b. Menerjemahkan informasi selaku objek observasi supaya diperoleh hasil 

penerjemahan berwujud bukti. 

 

25BurhanBungin,MetodologiPenelitianKualitatif:AktualisisMetodologis 

kearahRagamVariasiKontemporer(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007) h. 203. 
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c. Menganalisa informasi yang sudah diterjemahkan kedalam data yang  

mensistematikan memakai hukum, kaidah-kaidah serta konsep yang selaras 

supaya diperoleh kesimpulan yang benar. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui dengan jelas tentang kententuan hukum positif dan hukum ekonomi 

syariah dalam transaksi pinjaman online (Fintech). 

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diperoleh  nasabah 

(Customer) dalam transaksi pinjaman online (Fintech). 

2. KegunaanPenelitian 

a. Manfaat teoritis 

 Menjadi refrensi untuk akademisi serta para ahli untuk melihat cara aplikasi 

sertifikasi halal sebuah produk yang tersebar di pasaran sserta sebagai refrensi 

untuk pengusaha yang hendak melaksanakan prosedur sertifikasi halal produk yang 

diproduksi. 

b. Manfaat praktis  

1) Pengembangan penalaran terhadap pembentukan pola pikir yang bersifat 

dinamis sehingga mampu menerapkan ilmu yang didapatkan.  

2) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. 

3) Memberikan saran kepada pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait 

masalah yang diteliti.  

4) Adanya upaya penyelesaian masalah sebagai bentuk sarana yang efektif 

serta memadai.   
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PEER TO PEER LENDING  

A. Pengertian Peer To Peer Lending (Pinjaman Online) 

Pinjaman secara online atau peer to peer (P2P) Lending diselenggarakan oleh 

lembaga startup. Hal ini mampu melahirkan inovasi dalam membuka usaha untuk 

membangun startup dalam urusan permodalan untuk mengembangkan usaha 

sehingga banyak pihak merasa terbantu dengan adanya jasa yang bergerak dalam 

bidang peer to peer lending. 

Layanan pinjam meminjam secara online merupakan bentuk transaksi pinjam 

meminjam yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman dan peminjam dalam 

menggunakan mata uang rupiah dipertemukan melalui jaringan internet atau sistem 

teknologi melalui pihak penyelengara layanan jasa keuangan.26 

Direktorat Pengaturan,Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut :“Fintech adalah layanan 

jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada 

pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lan. Fintech Peer To Peer (P2P) 

Lending termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi 

informasi. Kategori fintech ada enam kategori, Fintech Peer To Peer (P2P) 

Lending di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai 

platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima 

pinjaman ataupun pemberi pinjaman.”27 

Pekerjaan manusia saat ini jauh lebih mudah dengan adanya teknologi 

informasi yang menciptakan peluang dan jenis bisnis model baru. Internet pada 

 

26Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi  

27Hasil Wawancara dengan Direktorat Pengaturan,Perizinan dan Pengawasan 

Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta.  
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mulanya diciptakan sebagai alat bantu dalam media akademis serta penelitian pada 

saluran swasta yang kini berubah menjadi ladang bisnis dalam beberapa bentuk 

layanan komersial. Internet merupakan salah satu dari bagian yang sangat 

berkembang pesat dalam bidang teknologi. Perusahaan yang ada dibelahan dunia 

salah satunya di Indonesia memanfaatkan internet sebagai bentuk dari fasilitas 

media yang mampu melakukan transaksi, yang dikenal sebagai internet banking. 

Peer to peer lending atau biasa dikenal dengan sebutan social lending atau 

person-to-person lending adalah platform yang mempertemukan antara peminjam 

dan pemberi pinjaman dalam bentuk crowdfunding yang berbasis utang, berupa 

pinjaman uang yang dilakukan antar individu yang diberikan oleh penyelenggara 

peer to peer lending. Para pihak yang terlibat dalam transaksi peer to peer lending 

tidak pernah bertemu secara langsung. Maka dari itu rekam jejak kredit peminjam 

merupakan salah satu jenis informasi yang diketahui.28 Menurut UU Perbankan 

no.10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.29 

Layanan pinjam meminjam uang yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata 

berbeda dengan layanan yang disediakan oleh peer to peer lending. Pada pasal 1754 

KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam uang yaitu para 

pihak yang telah melakukan perjanjian pinjam meminjam maka mereka telah 

memiliki hubungan langsung secara hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah 

pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman. Pihak penerima pinjaman 

 

28Ernama Santi,dkk. “ Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial 

Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) “ Diponegoro Law 

Journal : Vol 6 Nomor 3 2017. hal. 6. 
29Taufiq Sanusi Baco, Kredit (At-Taqshit) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad 

SAW, El- Iqtishady vol 2 nomor 2 (desember 2020) , hal. 150.  
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berkewajiban mengembalikan keadaan dengan sejumlah yang sama dan pemberi 

pinjaman berkewajiban untuk memberikan suatu barang dalam jumlah tertentu yan 

dinyatakan habis pakai karena adanya pemakaian.  Sedangkan layanan peer to peer 

lending hanya pihak penyelenggara peer to peer lending yang mampu menjangkau 

para pihak serta menghubungan kepentingan para pihak  yang dimana pihak 

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak dipertemukan secara langsung.30 

Perusahaan atau penyelenggara peer to peer lending merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang  fintech  yang dilakukan secara online. Perusahaan ini 

sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensial seperti bank. Penjaminan 

yang dilakukan oleh pihak peer to peer lending meliputi hubungan antara pemberi 

pinjaman atau kreditur dan peminjam  atau debitur. 

B. Pihak yang terlibat dalam Pinjaman Online 

Perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku III KUHPedata hanya 

melibatkan dua pihak saja yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak yang menerima 

pinjaman. Sedangkan dalam layanan pinjaman berbasis teknologi atau fintech 

melibatkan beberapa pihak yaitu: 

1.  Pihak Penyelenggara Layanan Pinjaman Online (Platform) 

Dalam pasal 1 angka 6 POJK Nomor/77/POJK.01/2016 yang mengatur 

tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Penyelenggara 

yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah badan hukum Indonesia yang mampu 

mengoperasikan, mengelola, dan menyediakan layanan pinjam meminjam uang 

secara online. Koperasi dan perseroan terbatas berupa bentuk badan hukum 

penyelenggara yang tertulis dalam pasal 2 ayat 2. Maka berdasarkan ketentuan 

diatas penyelenggara pinjaman online harus berdasarkan badan hukum dan tidak 

 

30Ratna HJuliyani PR, hubungan hukum para pihak dalam peer to peer lending , yogyakarta 

: jurnal hukum ius quia iustum Universitas Islam Indonesia, 2018,. h.322. 
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boleh dilakukan oleh individu ataupun jenis kegiatan usaha yang tidak berbadan 

hukum misalnya CV dan Firma.  

Penyelenggara pinjaman online atau peer to peer lending hanya dapat 

dilakukan oleh perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Koperasi dan 

Kementrian Hukum dan HAM. Apabila ditinjau dari segi kapasitas hukum maka 

perusahaan yang tidak berbadan hukum jauh lebih beresiko dalam hal ini badan 

hukum merupakan aset pendukung hak serta kewajiban yang akan dimintai 

pertanggung jawaban sebagai subjek hukum. Dengan demikian segala bentuk 

yayasan dan badan hukum yang lain tidak boleh melaksanakan transaksi pinjaman 

online.  

Pinjaman online merupakan unit usaha yang melibatkan banyak pihak serta 

mencari keuntungan, sehingga salah satu bentuk persyaratan penyelenggara dalam 

bentuk perseroan terbatas maupun koperasi harus sesuai dengan tujuan kepastian 

hukum dalam melakukan setiap transaksi agar dapat tercapai oleh para pihak. 

2. Kreditur (Pihak Pemberi Pinjaman)  

Dalam pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan 

pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu orang, badan hukum, dan/atau 

badan usaha yang memiliki piutang karena adanya perjanjian pinjam meminjam 

uang berbasis teknologi. Dijelaskan dalam pasal 16 pihak pemberi pinjaman dapat 

berasal dari warga negara asing, warga negara Indonesia, lembaga Internasional 

serta badan hukum Indonesia/asing. 

Guna menghindari adanya tindak pencucian uang maka perlu diberlakukan 

prosedur “Know Your Customer” sehingga transaksi pinjaman online mendapatkan 

kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini Warga Negara Indonesia dan 

Warga negara asing dapat bertindak sebgai pemberi pinjaman. 

3. Debitur (Pihak Penerima Pinjaman) 
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Dalam pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 mengenai layanan 

pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan orang atau badan 

hukum yang mempunyai utang karena terdapat perjanjian dalam layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi. Dijelaskan dalam pasal 15 pihak penerima 

pinjaman harus warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Badan hukum 

Indonesia dan warga negara Indonesia dapat menerima pinjaman. Pihak yang 

memiliki utang tidak menyebutkan dengan siapa mereka mengikat diri dalam 

melakukan transaksi pinjam meminjam sehingga penerima pinjaman hanya 

memiliki perjanjian kepada pihak penyelenggara pinjaman online atau peer to peer 

lending. Hal ini menimbulkan kesamaan dengan unit usaha perbankan yang dapat 

menerima serta menyalurkan dana ke masyarakat. 

4. Bank 

Dalam pasal 24 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam 

meminjam Berbasis teknologi bahwa dalam kegiatan pelayanan pinjam meminjam 

uang secara online penyelenggara diwajibkan menggunakan  virtual account atau 

escrow account. Escrow account merupakan rekening yang menampung dana 

untuk tujuan tertentu melalui Bank Indonesia yang dibuka secara khusus guna 

melengkapi persyaratan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.31Virtual 

account merupakan nomor identifikasi yang diterima oleh perusahan melalui bank 

yang akan diberikan oleh pelanggan baik dalam bentuk individu maupun non 

individu sebagai bentuk identifikasi penerimaan.32 

Dalam rangka pelunasan pinjaman penyelenggara wajib menyediakan 

virtual account bagi pihak pemberi pinjaman. Kemudian pihak penerima pinjaman 

 

31Penjelasan atas peraturan bank Indonesia nomor 3/11/PBI/2001 tentang perubahan atas 

peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank 

Indonesia dengan Pihak Ekstern 

32Mandiri Virtual Account diterima dari : https://www.bankmandiri.co.id/virtual-account 

diakses tanggal 3 Maret 2021  

https://www.bankmandiri.co.id/virtual-account
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melakukan transaksi pembayaran melalui escrow account yang akan diteruskan 

langsung ke virtual account milik pemberi pinjaman. 

Escrow account dan virtual acccount bertujuan untuk menghindari adanya 

tindakan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pihak penyelenggara 

pinjaman online atau peer to peer lending. Maka dari itu pihak penyelenggara 

diwajibkan untuk bekerjasama dengan bank.  

5. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa 

Keuangan yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang yang menyebutkan bahwa 

OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggara terhadap setiap aturan dan bentuk 

pengawasan yang terintegrasi terhadap segala kegaitan dalam sektor jasa keuangan. 

OJK merupakan lembaga yang mengatur serta mengawasi segala bentuk 

perkembangan fintechdiantaranya jasa pinjaman online atau peer to peer lending 

yang bergerak dalam bidang keuangan Non Bank yang diawasi secara langsung 

oleh pihak OJK.33 

C. Dampak Positif Melakukan Pinjaman Online. 

1. Keditur (pihak pemberi pinjaman) 

Sebagian masyarakat merasa sangat sulit untuk melakukan transaksi 

pinjaman di bank atau lembaga keuangan konvensional karena banyaknya 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam. Kehadiran peer to peer 

lendingatau pinjaman berbasis online menjadi solusi bagi kreditur dan debitur yang 

dikelola secara langsung oleh pihak penyelenggara pinjaman online atau peer to 

peer lending. Peminjam dapat dengan mudah menemukan kreditur yang akan 

meminjamkan uangnya serta peminjam juga mampu melihat dan menentukan 

bunga yang akan diterima. Pinjaman secara online atau peer to peer lending 

 

33Ernasari,dkk., Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology 

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro law Journal Vol.6, 2017.  
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memudahkan para debitur dalam mencari pinjaman untuk percepatan inklusi 

keuangan dan pihak kreditur juga mendapatkan return dari bunga pinjaman yang 

kompetitif.34 

2. Debitur (Pihak Penerima Pinjaman) 

Pihak pemberi pinjaman (kreditur) atau lender mempunyai hak atau 

kebebasan dalam menentukan besar atau kecilnya resiko atas pinjaman yang akan 

diberikan. Pihak lender mampu memberikan pinjaman dengan resiko gagal bayar 

yang tinggi hingga rendah. Apabila lender memberikan bunga yang tinggi maka 

pinjaman tersebut memiliki resiko gagal bayar yang tinggi pula atau sesuai dengan 

kombinasi rendah atau tinggi yang ditentukan oleh kreditur. Kreditur juga mendapat 

keuntungan dari return serta bunga pinjaman dari debitur.  Peer to peer lending 

sangat memudahkan para kreditur dalam mencari orang yang memerlukan uang 

atau membutuhkan pinjaman. 35 

D. Dampak Negatif Pinjaman Online 

Dalam menggunakan layanan pinjaman online atau peer to peer lending 

sebaiknya para pihak perlu mempertimbangkan resiko yang akan muncul saat 

menggunakan platform pinjaman secara online. 

1. Pihak Pemberi Pinjaman (Kreditur) 

Dalam melakukan investasi melalui platformpeer to peer lending para 

kreditur tidak bisa melakukan penarikan dana secara bebas karena pihak kreditur 

telah terikat dengan perjanjian yang telah ditetapkan antar pemberi pinjaman dan 

pihak penyelenggara peer to peer lending. Kemudian adanya resiko gagal bayar 

yang dilakukan oleh peminjam dalam mengembalikan uang pinjamannya sehingga 

 

34Peer to peer lending : potensi crowfunding yang belum tersentuh, diterima dari 

https://www.investree.id/blog/marketplace.com diakses pada 3 maret 2021.  

35Peer to peer lending : potensi crowfunding yang belum tersentuh, diterima dari 

https://www.investree.id/blog/marketplace.com diakses pada 3 maret 2021. 

https://www.investree.id/blog/marketplace.com
https://www.investree.id/blog/marketplace.com
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dana tersebut bisa hilang atau lenyap. Maka dari itu mayoritas pihak penyelenggara 

platform telah memberikan jaminan kepada kreditur atau lender dalam hal ini 

sebagai pendana.36 

2. Pihak Penerima Pinjaman (Debitur) 

Pinjaman secara online menawarkan kemudahan bagi debitur atau pencari 

pinjaman karena mampu melakukan pencairan dana secara cepatakan tetapi ada 

beberapa resiko yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman melalui 

platfrom peer to peer lending yaitu apabila pihak debitur atau peminjam terlambat 

melakukan pembayaran maka tagihan akan mencapai titik kenaikan yang signifikan 

akibat adanya denda yang besar sehingga jumlah pembayaran akan semakin tinggi. 

Apabila terdapat resiko gagal bayar yang tinggi maka bunga pinjaman akan 

melonjak tinggi. Jadi jenis pinjaman seperti ini hanya sesuai dengan pinjaman 

dalam jangka waktu pendek karena semakin lama jangka waktu pinjaman maka 

tagihan akan terus ikut naik.  

E. Sistem Pelaksanaan Pinjaman Online 

Peer to peer lending memiliki konsep yang sama dengan marketplace 

karena dalam praktiknya sistem ini menyediakan wadah bagi para pemberi 

pinjaman dan pihak pencari pinjaman secara tidak langsung atau dilakukan secara 

online.Terdapat 4 tahap dalam melakukan transaksi pinjaman secara online atau 

peer to peer lending yaitu : 

1. Melakukan Registrasi Keanggotaan 

Para pihak baik pemberi pinjaman yaitu kreditur atau lender maupun 

penerima pinjaman yaitu debitur atau borrower harus melakukan registrasi secara 

online melalui smartphone atau komputer pada halaman website penyelenggara 

peer to peer lending. 

 

36Walter pinem, semua yang anda ketahui mengenai peer to peer lending , diterima dari 

https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-to-peer-lending. diakses pada 3 maret 2021.  

https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-to-peer-lending
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2. Mengajukan Pinjaman 

Peminjam akan mengajukan pinjaman yang dilakukan secara online kepada 

pihak penyelenggara peer to peer lending melalui aplikasi atau website yang dipilih 

kemudian pihak penyelenggara memberikan penawaran kepada pemberi pinjaman 

atau kreditur untuk memilih memberikan pinjaman yang didasarkan oleh 

pertimbangan resiko yang diinginkan. 

3. Memberikan pinjaman 

Para pihak baik kreditur dan debitur sepakat terhadap perjanjian yang 

dikelola oleh pihak penyelenggara peer to peer lending kemudian para pihak 

menandatangani perjanjian tersebut, lalu dana yang diberikan kepada debitur dari 

pihak kreditur kemudian diteruskan melalui virtual account pihak penyelenggara 

peer to peer lending. 

4. Melakukan pembayaran 

Penerima pinjaman atau debitur membayar seluruh tagihan dalam bentuk 

bunga dan pokok pinjaman yang telah disepakati melalui virtual account bank 

penyelenggara peer to peer lending yang dimana penyelenggara akan meneruskan 

pembayaran dan return yang diterima pihak kreditur selaku pendana.  
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BAB III 

KEBIJAKAN DAN SYARAT PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE  

 

A. Kebijakan Pinjaman Online 

1. Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) 

Industri 4.0 merupakan sebuah perkembangan teknologi informasi terbaru 

yang mampu mnegubah gaya hidup serta pola pikir masyarakat menjadi lebih maju. 

Kemajuan tersebut dapat dilihat dari penggunaan jasa transportasi, memenuhi 

kebutuhan rumah tanggahingga adanya layanan jasa keuangan yang berbasis 

internet atau online yang kini disebut dengan fintech.  

Peer to peer lending merupakan layanan keuangan berbasis teknologi 

bergerak dalam bidang pinjaman uang yang dimana masyarakat mampu 

mengajukan pinjaman melalui aplikasi dengan mudah dan cepat. Maraknya pilihan 

aplikasi yang menawarkan pinjaman mampu menarik minat masyarakat dalam 

menggunakan aplikasi pinjaman online. 

Perkembangan yang sangat pesat terhadap pengguna aplikasi pinjaman 

online sangat memerlukan peran pemerintah sebagai bentuk kesiapan terhadap 

pelaksanaan kegiatan usaha serta bentuk kelembagaan yang memiliki resiko.37  

Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa kebijakan yang mengatur 

pelaksanaan dalam industri fintech. 

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa 

Keuangan merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penyelenggara dalam 

sistem pengaturan dan pengawasan dengan integritas yang menyeluruh terhadap 

 

37 Sarwin kiko,dkk, kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan perlindungan 

konsumen pada fintech, jakarta : Depatemen Perlindungan Hukum OJK, 2017, hal. 48. 
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sektor dalam jasa keuangan baik dalam sektor pasar modal, bank, sektor swasta atau 

non-bank misalnya dana pensiunan, asuransi, lembaga pembiayaan dan lembaga 

keuangan yang lainnya.38 Lembaga otoritas jasa keuangan bertujuan untuk 

melaksanakan pengawasan dalam bidang industri jasa keuangan yang dilakukan 

secara terpadu. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.39 

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 

atau secara yuridis disebutkan bahwa otoritas jasa keuangan merupakan lembaga 

independen yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan 

penyidikan seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Lembaga 

Otoritas Jasa Keuangan juga terbebas dari campur tangan pihak lain.  

b. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan 

Tujuan Pembentukan lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK termuat 

dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu terselenggaranya 

seluruh kegiatan dalam bidang jasa keuangan secara akuntable, teratur, adil, 

transparan serta mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mampu 

menciptakan pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan dan stabil. 

Dengan dibentuknya lembaga OJK ini maka masyarakat berharap adanya 

peningkatan daya saing dalam dunia perekonomian serta mampu mendukung secara 

menyeluruh kepentingan masyarakat dalam bidang sektor jasa keuangan. Otoritas 

Jasa Keuangan menggunakan prinsip akuntabilitas, transparansi, pertanggung 

jawaban, kewajaran (fairness) serta independensi.40 

 

 

38Otoritas Jasa Keuangan, https://www.OJK.go,id/pages/otoritas-jasa-keuangan.aspx 

diakses 1 april 2021 

39Hermansyah, hukum perbankan nasional Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005 

h.221. 

40Otoritas Jasa Keuangan, https://WWW.OJK.go.id./pages.otoritas-jasa-keuangan.asp 

diakses pada 1 april 2021.  

https://www.ojk.go,id/pages/otoritas-jasa-keuangan.aspx
https://www.ojk.go.id./pages.otoritas-jasa-keuangan.asp
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c. Tugas fungsi serta wewenang OJK 

Fungsi OJK adalah melakukan  pengawasan dan aturan terhadap seluruh 

kegiatan dalam bidang jasa keuangan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tugas dari OJK dalam kegiatan jasa keuangan yaitu sebagai berikut : 

1. Jasa Keuangan pada sektor perbankan 

2. Jasa Keungan pada sektor pasar modal 

3. Jasa keuangan pada sektor asuransi, dan pensiun, lembaga pembiayaan 

serta lembaga keuangan yang lain. 

Adapun kewenangan yang dilakukan oleh OJK yaitu sebagai berikut :  

1. Pengawasan dan pengaturan terhadap Lembaga Keuangan Bank 

meliputi : 

a. Perizinan terhadap pendirian bank, anggaran dasar, kepengurusan, 

kepemilikan, pembukaan kantor bank, adanya sumber daya 

manusia, kauisisi bank, marger, konsolidasi, dan adanya izin 

pwncabutan unit usaha bank. 

b. Aktifitas terhadap kegiatan usaha bank, meliputi penyediaan dana, 

adanya sumber dana, aktivitas yang bergerak pada sektor 

penyediaan jasa, serta tersedianya produk hibridasi. 

c. Pengawasan terhadap kesehatan bank antara lain pelaporan bank dan 

kinerja bank, rasio peminjaman terhadap simpanan serta dana 

pencadangan bank, pemenuhan modal minimum, adatanya batas 

minim terhadap pemberian kredit, likuiditas, kualitas aset, pengujian 

terhadap kredit serta adanya standar akuntasi dari bank. 

d. Fokus terhadap aspek kehati-hatian bank yaitu anti pencucian uang, 

terbentuknya manajemen resiko, pengenalan terhadap nasabah, 
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mencegah timbulnya pembiayaan terhadap pelaku kejahatan bank 

serta terorisme dan sebagainya. 

2. Pengawasan dan Pengaturan terhadap jasa keuangan Non Bank yaitu 

: 

a. Penetapan aturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. 

b.  Penetapan aturan dan pengawasan pada sektor keuangan. 

c. Penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas Otoritas Jasa 

Keuangan. 

d. Penetapan tata cara secara tertulis terhadap lembaga keuangan 

dan pihak-pihak tertentu. 

e. Penetapan aturan terhadap pengelolaan lembaga keuangan. 

f. Penetapan infrastruktur serta struktur organisasi dalam 

memelihara dan mengelola kekayaan. 

g. Penetapan terhadap pemberian sanksi yang sesuai dengan aturan 

Undang-Undang pada sektor keuangan. 

3. Peraturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan yaitu : 

a. Penetapan aturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. 

b.  Penetapan aturan dan pengawasan pada sektor keuangan. 

c. Penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas Otoritas Jasa 

Keuangan. 

d. Penetapan tata cara secara tertulis terhadap lembaga keuangan 

dan pihak-pihak tertentu. 

e. Penetapan aturan terhadap pengelolaan lembaga keuangan 

f. Penetapan infrastruktur serta struktur organisasi dalam 

memelihara dan mengelola kekayaan. 
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g. Penetapan terhadap pemberian sanksi yang sesuai dengan aturan 

Undang-Undang pada sektor keuangan. 

d. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan 

Adapun asas yang digunakan oleh OJK dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya yaitu sebagai berikut : 

1. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang memajukan 

kesejehateraan umum yang mampu melindungi serta membela 

kepentingan masyarakat atau konsumen. 

2. Asas kepastian hukum yaitu asas yang mendahulukan  keadilan dan 

menjadikan Undang-Undang sebagai landasan dalam menetapkan 

setiap kebijakan. 

3. Asas Independensi yaitu fungsi wewenang serta tugas Otoritas Jasa 

Keuangan mengambil keputusan secara idenpenden dan sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. 

4. Asas akuntabilitas yaitu asas yang mempertanggung jawabkan 

segala bentuk kegiatan serta hasil akhir keputusan penyelenggara 

kepada publik. 

5. Asas keterbukaan yaitu asas terhadap hak perolehan informasi yang 

jujur dan benar serta tidak adanya diskriminatif mengenai 

penyelenggara OJK terhadap perlindungan hak asasi pribadi serta 

golongan dan terdapat rahasia negara. 

6. Asas integritas yaitu asas yang mengutamakan nilai moral terhadap 

setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. 
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7. Asas Profesionalitas yaitu asas yang berpegang terhadap keahlian 

dalam melaksanakan wewenang serta tugas OJK yang berdasarkan 

pada kode etik dan aturan Undang-Undang. 

e. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Transaksi 

Pinjaman Online.  

Di Indonesia perkembangan industri layanan keuangan sangat tinggi. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator maka otoritas jasa 

keuangan telah melahirkan peraturan yang berkaitan dengan layanan pinjaman 

berbasis online. 

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

Terbitnya aturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK fintech P2PL) yang diikuti 

dengan aturan turunan dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 

18/SEOJK.02/2017. 

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan peer to peer lending merupakan 

salah satu jenis teknologi informasi yang banyak digunakan di Indonesia. 

Masyarakat Indonesia masih marak melakukan transaksi pinjam meminjammelihat 

urgensi tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang ketentuan dalam 

melakukan transaksi pinjam meminjam berbasis online. 

Peer to peer lending merupakan perusahaan yang memberikan layanan pada 

sektor keuangan yang menjadikan perusahaan fintech sebagai ruang lingkup 

kewengan dari Otoritas Jasa keuangan. Akan tetapi dalam menjalankan 

kegaiatannya perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan. 

Dalam Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggara lembaga jasa 

keuangan yang lain serta diatur dalam POJK merupakan badan hukum perseroan 

dan koperasi. Dalam pasal 5 menyebutkan bahwa layanan jasa keuangan yang 
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berbasis online dapat melakukan kerjasama dengan pihak pemberi pinjaman kepada 

pihak penyelenggara layanan yang akan memberikan dana pinjaman kepada pihak 

penerima pinjaman.  

Pihak penyelengara melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk 

menyediakan, mengelola, serta mengoperasikan layanan pinjaman berbasis online. 

Pihak penyelenggara juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak penyelenggara 

layanan keuangan yang lain sesuai dengan aturan Undang-Undang.Dalam pasal 6 

menyebutkan bahwa pihak penerima pinjaman hanya dibatasi dengan nominal 

pinjaman sebesar dua miliar rupiah (Rp.2.000.000.000,00).41 

Dalam POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 menyebutkan tentang persyaratan 

yang wajib dilakukan sebagai pihak penyelenggara peer to peer lending yaitu : 

a. Memiliki kejelasan mengenai permodalan, hak kepemilikan, serta badan 

hukum. 

b. Melakukan perizinan serta pendaftaran kepada OJK. 

c. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang keahlian IT. 

d. Memiliki dokumen yang berbentuk elektronik. 

e. Memiliki akses informasi yang menghubungkan para pihak. 

f. Memenuhi standar minimum terkait pengamanan serta pengelolaan resiko 

terhadap gangguan dan kegagalan sistem. Pusat data yang harus ditempatkan di 

Indonesia.  

g. Menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh. 

 

41 Otoritas Jasa Keuangan, https://WWW.OJK.go.id./pages.otoritas-jasa-keuangan.asp 

diakses pada 1 april 2021.  

 

https://www.ojk.go.id./pages.otoritas-jasa-keuangan.asp
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h. Memiliki sistem pencegahan yang melakukan pengamanan terhadap bentuk 

serangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian, gangguan hingga 

kegagalan. 

i. Menerapkan prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan konsumen pada 

sektor keuangan. 

j. Melakukan perjanjian dengan menggunakan tanda tangan digital. 

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa perusahaan yang menyediakan jasa 

keuangan diwajibkan untuk melakukan perizinan dan pendaftaran. Sebelum 

melakukan kegiatan pihak penyelenggara melakukan pendaftaran. Setelah 

melakukan pendaftaran pihak penyelenggara diwajibkan setiap tiga bulan 

menyetorkan laporan kepada pihak OJK. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun 

setelah pendaftaran kegiatan usaha, pihak penyelenggara diwajibkan untuk 

melakukan perizinan kegaiatan usaha. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa apabila 

pihak penyelenggara dalam kurun waktu yang ditentukan tidak melakukan izin 

kegiatan usaha kepada pihak OJK maka seluruh administrasi surat pendaftaran izin 

usaha dinyatakan batal serta pihak penyelenggara tidak boleh melakukan 

permohonan pendaftaran kepada pihak OJK. 

Dalam pasal 15 menyebutkan bahwa pihak penerima pinjaman adalah orang 

atau badan hukum yang berdomisili dan berasal dari wilayah hukum Indonesia. 

Sementara itu tertuang dalam pasal 16 menyebutkan bahwa pihak pemberi 

pinjaman merupakan badan hukum asing/ Indonesia serta dapat berupa perorangan 

WNA/WNI ataupun melibatkan lembaga internasional. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa pihak pemberi pinjaman bisa berasal dari dalam ataupun luar 

negeri. Pihak penyelenggara melakukan perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk 

dokumen elektronik. Pihak penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan akses 



33 
 

 

pemberitahuan informasi kepada seluruh pihak yang terkait untuk mengetahui 

posisi pinjaman serta penggunaan dana. Pihak penyelenggara diwajibkan untuk 

menggunakan virtual account dan escrow account dalam melakukan kegiatan 

usahanya.  

Pihak penyelenggara diwajibkan melakukan seluruh pemusatan data serta 

pemulihan bencana yang berdomisili di Indonesia. Demi keamanan data para pihak, 

maka penyelenggara harus memenuhi standar teknologi informasi serta sistem 

kelola yang mampu meminimalisir resiko yang menyebabkan adanya gangguan 

serta terjadinya kegagalan dalam sistem. Pihak penyelenggara wajib memelihara 

seluruh rekam jejak audit untuk seluruh bentuk kegaiatan yang dilaksanakan serta 

melakukan pengamanan terhadap setiap prosedur sistem informasi.Disamping itu, 

apabila terdapat bank yang ingin melakukan penjualan serta pemasaran dengan 

menggunakan teknologi informasi maka bank tersebut wajib merujuk kepada 

ketentuan aturan POJK Nomor 38/POJK.03/2016 mengenai Manajemen Risiko 

dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK MRTI).42 

Adapun aspek perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, OJK 

telah memiliki aturan sebagai berikut : 

a. POJK Nomor 1/ POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen pada Sektor 

Jasa Keuangan.Pada ketentuan ini menjelaskan mengenai Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan (PUJK) yang telah diawasi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dalam sistem pelaksanaan layanan fintech.  Para pelaku usaha diwajibkan untuk 

memperhatikan serta menerapkan  prinsip dasar mengenai aspek perlindungan 

 

42Sarwin kiko napitupulu,dkk, kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan : 

perlindungan konsumen pada fintech. Hal 56. 
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konsumen dengan yang telah diatur dalam pasal 2 yaitu adanya prinsip 

transparansi, yang dimana hal ini menunjang nilai kerahasiaan, keadilan, 

keandalan serta keamanan dari data konsumen. Kemudian adanya penangan 

mengenai pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan 

secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 

b. POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Online serta SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 mengenai tata kelola 

serta manajemen resiko teknologi informasi pada Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis online. 

c. Serta SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 mengenai tata kelola serta manajemen 

resiko teknologi informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

online. 

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Mengatur tentang aspek perlindungan 

konsumen yang merujuk pada kegaiatan usaha peer to peer lendingyang mengatur 

prinsip dasar perlindungan pengguna, yaitu antara lain :43 Penyelenggara 

diwajibkan untuk menyediakan serta menyampaikan informasi terkini yang jujur, 

akurat, jelas dan tidak menyesatkan. 

a. Pihak penyelenggara wajib melayani pengguna dengan menerapkan standar 

prosedur operasional yang telah dituangkan dalam Dokumen Elektronik. 

b. Pihak penyelenggara tidak boleh memberikan data serta informasi 

pengguna dengan cara apapun kepada pihak ketiga. 

 

43Sarwin kiko napitupulu,dkk, kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan : 

perlindungan konsumen pada fintech. Hal 58. 
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c. Pihak penyelenggara diwajibkan untuk menggunakan istilah, frasa, serta 

kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan 

dimengerti oleh pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik. 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK Nomor 18/ 

SEOJK.02/2017 yang diberlakukan dan telah ditetapkan pada tanggal 18 April 2017 

Setelah diberlakukan POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 mengenai layanan pinjaman 

berbasis teknologi yang menyatakan tentang ketentuan pelaksanaan mengenai tata 

kelola serta adanya manajemen resiko teknologi informasi dalam layanan pinjam 

meminjam uang berbasis online yang tetuang dalam SEOJK Nomor 18/ 

SEOJK.02/2017 yang diberlakukan dan telah ditetapkan pada tanggal 18 April 

2017. Adapun aturan dalam ruang lingkupnya yaitu : 

a. Adanya penempatan mengenai tata kelola dalam sistem elektronik yang 

berpusat pada sistem rencana strategis, perubahan atas pengelolaan 

teknologi Informasi, serta adanya sumber daya manusia. 

b. Adanya tempat pemulihan bencana serta pusat data. 

c. Adanya pengelolaan atas data dan informasi. 

d. Adanya sistem pengelolaan terhadap resiko terkait teknologi Informasi. 

e. Adanya teknisi ahli kelola teknologi. 

f. Adanya penanganan dan ketahanan terkait dengan insiden serta 

gangguan. 

g. Adanya pengamanan terkait dengan sistem elektronik yang digunakan. 

h. Adanya penggunaan tanda tangan secara elektronik. 

i. Adanya keterbukaan mengenai Informasi produk serta layanan. 

j. Adanya layanan terkait dengan kegagalan transaksi. 
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2. Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) 

a. Pengertian Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) 

Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) merupakan 

kementrian Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang Informatika dan 

Komunikasi.Pada tahun 1945-1999 Kementrian Komunikasi dan Informasi 

bernama Departemen Penerangankemudian pada tahun 2001-2005 berganti nama 

menjadi Kementrian Negara Komunikasi dan Informasidan Pada tahun 2005-2009 

bernama Departemen Komunikasi dan Informatika. Kementrian Komunikasi dan 

Informasi (KOMINFO) dipimpin oleh Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan 

Informatika.44 

b. Fungsi dan Tugas Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO). 

Untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

penyelenggara pemerintah negara maka KOMINFO bertugas dalam sektor 

komunikasi dan informatika. Adapun tugas dari Kementrian Komunikasi dan 

Informasi (KOMINFO) yaitu : 

1. Melaksanakan kebijakan dalam sektor sumber daya termasuk 

informatika serta perangkat pos, mengelola informasi dan komunikasi 

secara publik, mengelola aplikasi informatika, membuat pos dan 

Informatika. 

2. Melakukan penetapan serta perumusan terhadap seluruh kebijakan 

dalam sektor sumber daya termasuk informatika serta perangkat pos, 

mengelola informasi dan komunikasi secara publik, mengelola aplikasi 

informatika, membuat pos dan Informatika. 

3. Melakukan pengembangan terhadap penelitian sumber daya manusia 

dalam sektor infomatika serta komunikasi. 

 

44Profil Kominfo, akses http://www.kominfo.go.id/profil, diakses pada 2 April 2021. 

http://www.kominfo.go.id/profil
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4. Melaksanakan supervisi serta bimbingan terhadap teknis pengelolaan 

sumber daya termasuk informatika serta perangkat pos, mengelola 

informasi dan komunikasi secara publik, mengelola aplikasi 

informatika, membuat pos dan Informatika.45 

c. Kebijakan Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) 

terhadap Layanan Pinjaman Uang berbasis Online. 

Adapun beberapa kebijakan dari Kementrian Komunikasi dan Informasi 

(KOMINFO) terkait pelaksanaan Layanan Pinjaman Uang berbasis Online yang 

dapat dijadikan landasan hukum yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu terkait 

dengan adanya pelindungan data pribadi. Dalam Undang-Undang ITE mengatur 

tentang kewajiban setiap pengguna aplikasi informasi yang dapat dijangkau melalui 

media elektronik apabila hal tersebut berkaitan dengan data pribadi maka harus 

dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan. 

Undang-Undang ITE juga memberikan aturan kepada seluruh pihak 

penyelenggara kegiatan yang diakses dalam bentuk sistem elektronik maka 

diwajibkan untuk melaksanakan sistem yang aman serta andal dan dapat 

bertanggung jawat atas jalannya sistem elektronik sebagaimana yang telah diatur. 

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan 

Informasi. 

 

45Tugas dan fungsi kementrian komunikasi dan informatika 

http://www.kominfo.go.id/profil,/tugas-dan-fungsi diakses pada 2 April 2021. 

http://www.kominfo.go.id/profil,/tugas-dan-fungsi
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Dalam ketentuan peraturan menteri ini mengatur mengenai batasan istilah 

dalam penggunaan teknologi informasi serta terbentuknya manajemen terkait 

pengamanan informasi yang dapat dikategorikan sebagai: Penerbitan sertifikat, 

laporan hasil sertifikasi, hingga pencabutan sertifikat, standar dalam sistem 

pengamanan manajemen informasi, lembaga sertifikasi, penyelenggaraan sistem 

secara elektronik, pengawasan serta penilaian secara mandiri, dan ketentuan adanya 

sanksi. 

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik. 

Dalam peraturan  menteri Nomor 20 Tahun 2016  mengatur mengenain 

perlindungan hukum yang menetapkan batasannya dalam istilahnya mencakup 

yaitu : perlindungan terhadap pengelolaan, perolehan, pengumpulan, pemusnahan 

,penyimpanan, pengiriman, pengumuman, penyebarluasan, penganalisaan data 

pribadi. Kemudian dalam Bab II Nomor 20 Tahun 2016 mengatur terkait 

pengumpulan serta perolehan data pribadi, pengumuman, pengiriman, analisa data 

pribadi, penyimpanan data pribadi, pembukaan atas akses data pribadi, pemusnahan 

serta pengiriman.Peraturan menteri Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur tentang 

Hak Kepemilikan Data Pribadi yaitu antara lain : kewajiban pihak penyelenggara 

sistem elektronik, kewajiban para pengguna sistem elektronik, penyelesaian 

sengketa, pengawasan, serta peran masyarakat dan pemerintah serta penerapan 

sanksi administratif.46 

B. Pelaksanaan Pinjaman Online 

Sektor pinjaman berbasis teknologi Informasi atau peer to peer 

lendingmenunjukkan eksistensi kemajuan yang sangat pesat selama kurun waktu 

 

46Sarwin kiko napitupulu,dkk, kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan : 

perlindungan konsumen pada fintech. Hal 65. 
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tahun 2018. Pada awal tahun 2018 data yang diperoleh dari pihak Otiritas Jasa 

Keuangan atau OJK  tercatat mencapai 3 triliun yang kemudian meningkat hingga 

750%  per triwulan IV pada tahun 2018 atau sebesar Rp. 22,6 Triliun sebagai data 

akumulasi terhadap pinjaman berbasis online. Terhitung sejak Triwulan IV 2018 

sampai pada Triwulan I tahun 2019 data mengenai kredit pinjaman secara online 

menyebutkan adanya peningkatan pinjaman hingga  46,48%  atau setara dengan 

33,2 triliun.47 

Perusahaan peer to peer lending yang mengantongi izin dan terdaftar secara 

resmi di publikasikan melalui data OJK terdapat sekitar 113 perusahann peer to 

peer lending. 48 Seiring dengan munculnya aplikasi pinjaman secara online atau 

peer to peer lending yang mengalami kenaikan yang pesat menimbulkan tanggapan 

yang dirasa mendisrupsi lembaga perbankan. Peer to peer lending Sebagai lembaga 

jasa keuangan yang memberikan kemudahan dalam transaksi pinjam meminjam 

tidak mampu menggamtikan bank sebagai lembaga yang menghimpun dana secara 

langsung dari masyarakat yang akan dipinjamkan kembali ke masyarakat sebagai 

bentuk lembaga intermediasiberbeda dengan peer to peer lending yang hanya 

bekerja sebagai lembaga penyelenggara.  

Di Indonesia peer to peer lending membantu peningkatan terhadap UMKM 

sebagai solusi terhadap keterbatasan lembaga perbankan. Peer to peer lending 

merupakan solusi bagi UMKM yang seharusnya mampu mendapatkan pinjaman 

akan tetapi sangat sulit mendapat pinjaman dari bank. Adanya kemudahan terhadap 

bentuk teknologi informasi membantu pemerataan pinjaman diseluruh wilayah 

 

47Ikhtisar Data Keuangan Fintech Peer To Peer Lending , Otoritas Jasa Keuangan 2018-

2019 diterima dari https://www.OJK.go.id/statistik-fintech-lending-periode-maret-2019.asxp 

diakses pada 3 April 2021.  

48Data Penyelenggara Fintech Terdaftar Peer To Peer Lending,  

WWW.OJK.GO.Id/id/penyelenggara-fintech-terdaftar.asxp 

https://www.ojk.go.id/statistik-fintech-lending-periode-maret-2019.asxp
http://www.ojk.go.id/id/penyelenggara-fintech-terdaftar.asxp
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yang ada Indonesia. Kemudahan terhadap bisnis yang cepat dan ringkas mampu 

membuat segala bentuk transaksi pinjaman menjadi mudah. 

Peer to peer lending diwajibkan untuk menggunakan virtual account serta 

escrow account.  Yang dimana para pendana atau investor menyimpan dananya 

dibank sebagai bentuk jasa kustodian sehingga pihak bank mendapatkan 

keuntungan melalui pengendapan dana hingga penyaluran kredit. Hal tersebut 

diatur langsung oleh peraturan OJK yang memberikan mandat kepada bank.49 

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis finacial technology di 

Indonesia adanya bentuk pengaduan. Lembaga bantuan hukum di Jakarta menerima 

pengaduan terkait pelanggaran peer to peer lending sekitar 3000 aduan yang 

diterima sejak bulan Mei 2019.  

LBH Jakarta menemukan Adanya aduan terkait dengan lembaga fintech 

LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum terkait hak asasi manusia 

yang dialami oleh korban yang menggunakan aplikasi pinjaman online. Sebagaian 

besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh pihak penyelenggara aplikasi 

serta pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi, hal itu 

meliputi, namun tidak terbatas pada : 

a. Adanya bentuk pengancaman yang tertuang dalam pasal 368 KUHP. 

b. Adanya unsur penipuan yang tertuang dalam pasal 378 KUHP. 

c. Adanya penyebaran data pribadi melalui media elektronik yang tertuang 

dalam pelanggaran pasal 32 jo pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Infornasi dan Transaksi Elektronik. 

 

49Novel fernando, Babak Baru Peer To Peer Lending diakses 

https://news.detik.com/kolom/menyongsong-babak-baru-peer-to-peer-lending diakses 26 april 

2021.  

https://news.detik.com/kolom/menyongsong-babak-baru-peer-to-peer-lending%20diakses%2026%20april%202021
https://news.detik.com/kolom/menyongsong-babak-baru-peer-to-peer-lending%20diakses%2026%20april%202021
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d. Adanya pelecehan seksual yang dilakukan melalui media elektronik 

yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

e. Adanya fitnah tertuang dalam pasal 311 ayat 1 KUHP. 

Dalam pasal 8 ayat 1 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di 

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap 

pengaduan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang baik secara tertulis 

ataupun secara lisanwajib diterima oleh anggota polri yang bertugas di SPK. Hal 

ini merupakan kewajiban serta hak seseorang yang telah tertuang dalam Undang-

Undang. Akan tetapi terdapat beberapa laporan dari korban  yang melapor secara 

mandiri diduga ditolak oleh pihak kepolisan dengan berbagai alasan.  

Korban yang telah mengalami tindak pidana seolah diwajarkan oleh pihak 

kepolisian dikarenakan para korban belum mampu membayar pinjaman yang 

dimana menurut pihak kepolisian pinjam meminjam bukan menjadi ranah tanggung 

jawab kepolisian akan tetapi menjadi pernasalahan hukum yang lain. Selain bentuk 

penolakan terdapat beberapa laporan yang telah diterima tetapi tidak diproses atau 

mandek dengan alasan yang tidak jelas serta tidak adanya informasi terkait  

perkembangan atas laporan yang telah disampaikan oleh korban.Terkait dengan hal 

ini maka sangat jelas bahwa hak sebagai pelapor untuk mendapatkan perkembangan 

informasi terkait perkara yang disampaikan telah menyalahi aturan yang telah 

diatur dalam Peraturan Kepala Bagian Reserse Kriminal Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur 

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.50 

 

50Laporan LBH Jakarta Terkait Tindak Pidana Korban Pinjaman 

Online,https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol  

https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol%20diakses%2023%20April%202021
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Terkait dengan banyakmya aduan yang dilaporkan oleh masyarakat maka 

OJK selaku regulator yang mengatur serta mengawasi segala bentuk kegiatan 

terhadap layanan peer to peer lending memberikan himbauan kepada seluruh 

masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi layanan pinjaman 

berbasis online. Beberapa aduan terkait dengan adanya tindakan pelanggaran pihak 

OJK melakukan investigasi dan menemukan bahwa banyaknya aduan terkait tindak 

pidana terseut dilakukan oleh aplikasi yang tidak mengantongi izin dan tidak 

terdaftar di OJK. Sehingga pihak OJK memberikan  beberapa sarana pengaduan  

kepada masyarakat apabila terjadi tindakan pelanggaran yaitu :51 

1. Sarana pengaduan berupa surat tertulis yang dapat ditujukan kepada : Anggota 

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan 

Konsumen Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank 

Indonesia Jl. MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat 10350. 

2. Sarana pengaduan melaui telepon di nomor 157 pada jam operasional senin-

jumat ham 08.00-17.00  WIB (Kecuali Hari Libur). 

3. Sarana pengaduan melalui form elektronik yang tersedia yaitu 

http://konsumen.OJK.go.id/FormPengaduan .  

 

 

  

 

diakses 23 April 2021.  

51 Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F)  OJK. 

http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan
https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol%20diakses%2023%20April%202021
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BAB IV 

KETENTUAN HUKUM DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PINJAMAN ONLINE 

 

A. Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Pinjaman Online 

1) Ketentuan Hukum Positif 

Perkembangan zaman saat ini sangatlah pesat, terutama dalam bidang 

teknologi, informasi, dan komunikasi, siapapun bisa menggunakan dan mengakses 

berbagai macam layanan di internet yang sudah tersedia, di era digital sekarang ini 

yang marak terjadi.52 Layanan pinjam meminjam uang yang diatur dalam pasal 

1745 KUHPerdata berbeda dengan layanan peer to peer lending. Dalam pasal 1745 

KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua 

pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua 

belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung yang dimana perjanjian 

tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. 

 Pihak pemberi pinjaman diwajibkan untuk memberikan sejumlah barang 

tertentu kepada pihak lain yang dapat habis karena pemakaian dengan memberikan 

syarat bahwa pihak penerima pinjaman akan mengambalikan sejumlah barang 

tersebut dengan nilai dan keadaan yang sama pula.  Disisi lain layanan peer to peer 

lending merupakan sistem layanan pinjam meminjam melalui  platform peer to peer  

yang dimana para pihak pemberi pinjaman serta pihak penerima pinjamanan tidak 

bertemu secara langsung bahkan para pihak tidak saling mengenal satu sama lain.  

Untuk memahami kontrak harus merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdata :  

 

52Khusnul Khatimah dan Erlina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring 

(online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata 

Gowa).Iqtishaduna Vol 2 No.2 (September 2020) hal. 65.  
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Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :  

1. Sepakat untuk mengikatkan diri;  

2. Cakap untuk membuat perjanjian;  

3. Suatu hal tertentu;  

4. Sebab yang sah atau tidak terlarang.  

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai 

orang-orangnya sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif 

karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal syarat 

objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan dalam hal 

syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. 

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan dibatasi yaitu 

sepanjang tidak terdapat paksaan, kekhilafan dan penipuan.53 

Salah satu norma hukum yang mengatur hubungan hukum di luar ketentuan 

KUHPerdata yaitu norma-norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang 

Perumahan dan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum 

bagi konsumen, di dalam UUPK telah diatur berbagai norma-norma hubungan 

hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Norma-norma hubungan hukum 

dalam UUPK ini telah memberikan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha 

dan konsumen 

. Norma-norma tersebut sekaligus merupakan norma-norma perlindungan 

kepada konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang menurut 

Yusuf  Shofie (2003:10) dikelompokkan sebagai berikut:  

 

 

53Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak  Terapeutik, 

JurisprudentieVol.3 No.2 (Desember 2016) hal. 78.  
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1. Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;  

2. Kegiatan penawaran, promosi, dan periklanan barang dan/atau jasa ;  

3. Kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa;  

4. Kegiatan pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa.54 

Hal-hal yang terjadi di atas secara hukum, bila ada perjanjian yang tidak 

memuat iktikad baik, biasanya ingin mengambil keuntungan yang berlebihan 

(irasional) terhadap seseorang yang tertera dalam isi/klausul perjanjian, maka yang 

merasa rugi dapat melaporkan ke Pengadilan dalam ranah perdata, adapun bila 

salah satu pihak merasa dirugikan atas perjanjian di luar yang disepakati dan 

membuat seolah-olah disepakati dengan cara membuat palsu/mirip 

kata/ucapan/pernyataan atau tanda tangan dalam suatu surat/dokumen perjanjian di 

bank tersebut, maka orang/masyarakat dapat melaporkan dulu otoritas perbankan 

(OJK) bila perbankan nasional dan biasanya kerja sama dengan pihak Negara 

Kepolisian (penyidik), dapat juga melibatkan penyidik kejaksaan, bila cukup bukti 

(2 alat bukti), maka dapat diteruskan dengan menahan sementara yang pelaku yang 

di sangka/diduga tersebut. Kepolisian dan kejaksaan tentunya mempelajari dengan 

seksama dan sungguh atas pelaporan tersebut sebagai suatu tindak pidana, bila telah 

ditemukan minimal dua (2) alat bukti terjadinya tindak pidana.55 

Dalam beberapa kasus terkait pelanggaran dalam sistem pinjam meminjam 

secara online pihak penyelenggara tidak memberikan informasi terkait adanya 

perubahan dalam klausul perjanjian mengenai penambahan bunga yang harus 

dibayar oleh pihak peminjam, sehingga pada saat pembayaran pihak penerima 

pinjaman harus membayar lebih banyak dari perjanjian yang disepakati. Untuk 

 

54Ashar Sinilele, Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar, El-

Iqtishady Vol.1 No.2, (Desember 2019), hal. 82.   

55Hamsir, Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensial, El-

Iqtishady Vol 2 No.2 (Desember 2020) Hal. 82.  
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menghindari kerugian antar para pihak serta pihak penyelengara pinjam meminjam 

uang secara online makan penggunaan escrow account dan virtual account mutlak 

diperlukan. Dalam sistem peer to peer lending pihak pemberi pinjaman harus 

memiliki kuasa yang jelas kepada pihak penyelenggara pinjaman dalam 

menyalurkan seluruh dana kepada pihak penerima pinjaman.  

Dalam hal ini Pihak penyelenggara hanya sebagai fasilitator untuk mempertemukan 

pihak penerima pinjaman dan pihak pemberi pinjaman yang didasari oleh kuasa 

yang diberikan pihak pemberi pinjaman maka pihak pemberi pinjaman 

menyepakati adanya perjanjian atas nama penyelenggara untuk meminjamkan uang 

kepada penerima pinjaman.  

Maka sebagai pihak penyelenggara peer to peer lending berhak fee atau 

upah sebagai bentuk penyedia jasa pinjam meminjam uang secara online. Sehingga 

pihak pemberi pinjaman dan pihak penyelenggara memiliki hubungan hukum yang 

berdasarkan pada pemberian kuasa dengan pemberi pinjaman.  

Pemberian kuasa (lastgeving) diatur dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal1792 

sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Pasal 1792 KUHPerdata 

menyatakanbahwa : 

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 

memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, 

untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” 

Pada Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa antara pihak 

penyelenggara dengan bank memiliki perjanjian atas penggunaan virtual account 

dan escrow account dalam menjalankan seluruh sistem pinjaman. Setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pihak penyelenggara secara online seperti tersedianya 

informasi atas status pinjaman kepada para pihak, adanya pengiriman terhadap 
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informasi tagihan, serta ketersediaan escrow account dan virtual account di 

perbankankepada seluruh pihak sehingga segala bentuk pembayaran berlangsung 

dalam sistem perbankan.56 

Maka berdasarkan ketentuan tersebut antara pihak  penyelenggara peer to 

peer lending dan bank memiliki kepastian hukum serta kemudahan bagi para pihak.  

Adanya keterlibatan pihak bank dalam seluruh sistem pelaksanaan peer to peer 

lending yaitu sebagai pihak yang menyediakan virtual account dan escrow account 

menandakan bahwa kegiatan pembukuan oleh pihak penyelenggara  harus tetap 

berjalan efisien Dan dapat dipertanggungjawabkan.. 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam 

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis 

Teknologi Informasi menyebutkan bahwa setiap penyelenggara peer to peer 

lending harus mendapatkan izin dari OJK dalam menjalankan seluruh sistem 

peminjaman serta diwajibkan untuk memberikan laporan secara berkala kepada 

pihak OJK yang berkaitan dengan seluruh kegiatan peer to peer lending.  

Berdasarkan ketentuan diatas maka seluruh bentuk penyelenggaraan peer to 

peer lending harus mengantongi izin yang sah dan berada dalam pengawasan OJK 

secara langsung. Pihak penyelenggara dan OJK diatur secara langsung oleh 

Undang-Undang yang bukan atas dasar bentuk perjanjian. Hal ini bertujuan agar 

para pihak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

Dalam layanan sistem peer to peer lending pihak pemberi pinjaman dan 

pihak penerima pinjaman melakukan perjanjian pinjam meminjam meskipun 

mereka tidak dapat bertemu secara langsung karena untuk memperoleh pinjaman 

mereka hanya membuka aplikasi pinjaman online serta mengisi formulir pinjaman.  

 

56“16 Hal yang Wajib Dipenuhi Pemain Peer to Peer Lending dalam Fintech” 

http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-
dipenuhi-pemain-peerto- peer-lending-dalam-fintech diakses pada tanggal 6 Agustus 2017 

http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peerto-
http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peerto-
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Escrow account dan virtual account merupakan wadah yang sangat penting 

bagi para pihak yang terlibat dalam sistem peer to peer lending yang memberikan 

kuasa secara penuh kepada pihak penyelenggara untuk menyalurkan dana yang 

akan dipinjamnkan. Bentuk penyaluran pinjaman harus dilakukan oleh pihak 

pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman bukan melalui pihak 

penyelenggara peer to peer lending.  

Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman 

serta pihak penerima pinjaman merupakan perjanjian yang sah sehingga pihak yang 

menerima pinjaman dapat melakukan transaksi pembayaran secara langsung melaui 

escrow account pihak penyelenggara yang kemudian diteruskan kepada pemberi 

pinjaman melalui virtual account .  

Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam 

merupakan bentuk perjanjian antara para pihak yang dimana pihak satu 

memberikan sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian  dengan syarat 

pihak yang lain dapat mengembalikan sejumlah barang yang sama dengan jenis 

serta mutu yang sama pula. Perjanjian pinjam meminjam dalam bahasa Belanda 

disebut dengan istilah “verbruik-lening. Kata “verbruik”berasal dari “verbruiken” 

yang berarti menghabiskan.57 

Hubungan antara seseorang dengan orang lain menimbulkan hubungan 

hukum, dimana hubungan hukum itu mempunyai kriteria masing-masing dan akan 

menimbulkan perjanjian-perjanjian diantara mereka. Perjanjian dapat berupa 

seperti perjanjian lisan, perjanjian di bawah tangan ataupun akta notaris sehingga 

dapat dijadikan bukti yang otentik bila terjadi masalah. Walaupun ada dikenal asas 

 

57R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 126 
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kebebasan berkontrak tetapi setiap perjanjian atau perikatan itu harus selalu 

mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan.58 

Minimnya perlindungan terhadap para pihak-pihak yang melakukan 

transaksi e-commerce sebagai permasalahan hukum yang paling sering terjadi, 

misalnya dari segi perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian 

harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.59 

Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat 

antara debitur dan keditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait 

dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak 

Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. 

Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat didalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE 

yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak 

Elektronik mengikat para pihak.” Dilihat dari kajian masalah di atas dapat 

disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di 

dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak yang 

dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Pada 

kegiatan kredit melalui media online yang mana perjanjiannya tertuang di dalam 

akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta 

di bawahtangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. 

Meskipun kontrak elektronik merupakan akta dibawahtangan, namun dapat 

dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan 

tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya dua 

 

58Erlina, Analisi Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah, El-Iqtishady  

Vol.1 No.1 (Juni 2019), hal. 112 

  
59Istiqamah, Menilik Keabsahan Transaksi e-commerce Dilakukan Oleh Anak Dibawah 

Umur , Alauddin Law Development Journal (ALDEV) vol 2 nomor 3 (Desember 2020) hal. 403. 
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kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi 

yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk 

membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali 

tanda tangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan 

kebenarannya di muka pengadilan.60 

Kemudian dalam Pasal 1759 KUHPerdata menjelaskan mengenai 

kewajiban pihak penerima pinjaman untuk mengembalikan sejumlah pinjaman 

yang diterima sebelum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam 

perjanjian. Apabila penetapan waktu pengembalian pembayaran tidak ditentukan 

maka dalam hal ini hakim berkuasa sehingga apabila pihak pemberi pinjaman 

menuntut adanya pengembalian pinjaman karena keadaan maka pihak peminjam 

diberikan kelonggaran untuk membayar pinjaman. Hal tersebut diatur dalam Pasal 

1760 KUHPerdata.  Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan 

barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan 

(Pasal 1763 KUHPerdata). 

Pasal 1764 KUHPerdata menyebutkan bahwa pihak penerima pinjaman 

memiliki kewajiban yang lain apabila peminjam tidak dapat mengembalikan barang 

yang dipinjam sesuai dengan jumlah serta keadaan yang sama maka pihak penerima 

pinjaman diwajibkan untuk membayar harga barang tersebut dengan 

memperhatikan tempat dan waktu yang menerut perjanjian harus dikembalikan. 

Akan tetapi apabila tempat dan waktu tidak ditentukan  dalam perjanjian maka 

harga barang tersebut ditentukan berdasarkan waktu dan tempat dimana perjanjian  

telah terjadi. Dan apabila perjanjian tersebut terdapat bunga maka pengembalian 

bunga tersebut harus dibayarkan atau melakukan penitipan uang pokoknya hal ini 

dijelaskan dalam Pasal 1766 KUHPerdata.  

 

60Istiqamah, Analisis Pinjaman Online oleh Fintech, Jurisprudentie Vol.6 No.2, (Desember 

2019) hal. 298. 
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2) Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah 

Manusia merupakan mahluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan dari 

orang lain. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa meminta bantuan dari orang 

lain. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup manusia juga harus meminta bantuan 

kepada orang lain. Maka dari itu, Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan meminta bantuan kepada orang lain 

atau memilih melakukan transaksi utang piutang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya atau dalam Islam disebut dengan Qard.  

Dalam Islam utang piutang disebut dengan istilah al-qardh. Dikalangan 

para ahli bahasa Qardh diartikan dengan memotong. Secara bahasa Qardh berasal 

dari bahasa Arab yang artinya meminjamkan uang dengan didasarkan pada rasa 

percaya.61 Dalam dunia ekonomi konvensional dikenal dengan istilah kredit, yang 

memiliki makna serupa yakni pinjaman yang dilandasi dengan adanya kepercayaan. 

Secara Istilah Qardh adalah bentuk potongan yang harus dibayarkan kepada pihak 

muqtaridhyang merupakan bentuk potongan dari harta orang yang membayar atau 

biasa disebut dengan muqridh.62 

Maka Al-qardh dapat diartikan sebagai penyerahan harta kepada orang yang  

berutang  dapat diartikan sebagai potongan dari harta yang memberikan utang 

kepada orang yang menerima utang.63 Utang piutang merupakan harta yang 

diberikan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya serta akan dikembalikan 

pada waktu terntu.64 Utang piutang merupakan perjanjian yang telah disepakati 

secara bersama untuk membantu memberikan sesuatu kepada orang lain yang 

 

61Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167. 

62Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.229. 

63Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151. 

64Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Semarang: Ghalia Indonesia, 

2012), h.178. 
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sedang membutuhkan baik berupa benda ataupun uang dalam jumlah tertentu yang 

dimana orang yang meminjam tersebut harus mengembalikan benda ataupun uang 

yang dipinjamkan dalam  kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah 

yang sama dan didalamnya tidak ada kekurangan serta tidak ada kelebihan.65 

Apabila terdapat tambahan berupa waktu untuk mengembalikan utang yang 

lebih dari jumlah yang semestinya maka harus diterima. Akan tetapi jika terjadi 

perjanjian saat akad berlangsung mengenai tambahan dari jumlah yang semestinya 

maka tidak halal bagi piutang untuk mengambilnya.66 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa utang piutang 

merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain dan yang dipinjam dari orang 

lain. Disisi lain piutang dapat diartikan sebagai uang yang dipinjamkan serta dapat 

ditagih dari orang lain.67 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 menjelaskan 

mengenai pengertian utang piutang atau pinjam meminjam yang menyebutkan 

bahwa pinjam meminjam merupakan bentuk perjanjian yang dimana salah satu 

pihak memberikan sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian kepada 

pihak yang lain dengan syarat adanya pengembalian jumlah yang sama serta bentuk 

yang sama.68 

Menurut Al-Bahuti secara bahasa qardh merupakan potongan sedangkan 

secara istilah qardh adalah bentuk penyerahan atau pembayaran sejumlah uang 

kepada orang lain untuk digunakan akan tetapi memiliki kewajiban untuk 

 

65Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet 

Publishing, 2016), h.123. 

66 Moh. Rifa‟i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), h.414. 

67Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1998), h.689. 

68R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1992), h.451. 
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mengembalikan pinjaman tersebut.69 Menurut Wahbah al-zuhaili qardh merupakan 

potongan sedangkan secara istilah potongan merupakan meminjamkan harta 

kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Harta yang dimaksud merupakan 

bagian dari potongan harta orang yang memberikan pinjaman.70 

Menurut para ahli  fiqh adapun pengertian dari utang piutang yaitu Ulama 

Fiqih secara umum mengartikan qardh sebagai harta yang dipinjamkan atau 

diberikan kepada orang lain dengan maksud untuk memberi bantuan kepada 

peminjam yang dimana pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan jumlah serta 

nilai yang sama.71 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  pada pasal 20 menyebutkan 

bahwa Qardh  merupakan pihak penyedia dana atau bentuk tagihan antar lembaga 

keuangan syariah (LKS) dengan pihak peminjam yang diwajibkan untuk 

mengembalikan pinjaman yang dapat dilakukan dalam bentuk tunai ataupun cicilan 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan.72 

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh bentuk Ibadah maupun 

bentuk muamalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Utang piutang 

merupakan salah satu bentukdalam aspek muamalah yang didasari dengan unsur 

tolong menolong antar sesama manusia sehingga dalam Islam hal tersebut dapat 

dilaksanakan asalkan dalam penerapannya mampu memenuhi akad utang piutang 

secara baik dan benar. 73 

Allah Swt telah mengatur seluruh hubungan antar manusia dengan 

penciptanya serta hubungan antar manusia dengan manusia. Manusia merupakan 

 

69Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.168. 

70Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.169. 

71Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.168. 

72Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.170. 

73Abdul Rahman Gahazaly, et.al. Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h.3.  
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mahluk sosial yang erat kaitannya dengan urusan duniawi maka Allah Swt telah 

mengatur hal tersebut dengan prinsip muamalah sehingga segala bentuk kegiatan 

yang berkaitan dengan hal bermuamalah dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam.  

Adapun prinsip dalam Muamalah yaitu :  

ل ةِ ا لِ  لُ فىِ ال مُع ام  ا ا لأ  ص  رِي مِه  تَّى ي دلُُّ د لِي ل  ع ل ى ت ح  ةُ ح  ب اح   

Artinya : “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali adadalil 

yang mengharamkannya”.74 

Kaidah diatas menjelaskan bahwa agama Islam memberikan kebebasan 

terhadap seluruh umat manusia dalam melakukan segala bentuk muamalah yang 

sesuai dengan kemaslahatan masing-maisng individu dan tidak boleh melanggar 

ketentuan hukum  syara yang telah ditetapkan.75 Maka dari itu dalam membuat 

suatu perjanjian atau dalam menentukan akad harus berlandaskan pada prinsip 

kerelaan serta prinsip kesepakatan antar kedua belah pihak. 

Penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan islam pada prinsipnya 

bisadilaksanakan melalui tiga cara yaitu dengan cara arbitrase, perdamaian, dan 

proses peradilan. Sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Sangat 

menganjurkan pelaksanaan perdamaian antara sesama muslim diperbolehkan 

kecuali perdamaian yang diharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.76 

Untuk mencapai hak antar kedua belah pihak maka harus memenuhi rukun 

serta syarat dalam pinjam meminjam yaitu rukun dan syarat.  Rukun merupakan 

elemen yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh bentuk perbuatan yang mampu 

menentukan sah atau tidaknya sebuah Qardh. Apabila perbuatan tersebut 

 

74Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.154 

75Asyraf Muhammad Dawwabah, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah (Semarang: 

Pustaka Nuun, 2008), h.141. 

76Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati dan Ashar Sinilele, Peranan Mediator Dalam 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar, Iqtishaduna Vol.2 No.3, 

Hal. 63.  
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memenuhi syara’ maka perbuatan Qardh dinilai sah. Islam telah menentukan 

mengenai rukun serta syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi utang 

piutang atau pinjam meminjam (Qardh). Apabila salah satu rukun dan syarat dari 

Qardh tidak terpenuhi maka seluruh bentuk dari akad Qardh dinyatakan tidak sah. 

Qardh dikatakan dapat berlangsung apabila memenuhi seluruh rukun serta syarat 

yang telah ditentukan sesuai dengan syara’:77 

1.  Rukun Qardh 

Menurut ulama hanafiyah Rukun dari Qardhadalah ijab dan Kabul. 

Sementara itumenurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu : 

a. Terdapat dua orang yang melakukan akad yang terdiri dari : muqaridh 

(yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang). 

b. Terdapat Qardh (barang yang dipinjamkan) 

c. Adanya Sighat (ijab dan kabul).78 

2. Syarat Qardh : 

a. Terdapat dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (muqtaridh) 

danorang yang memberikan pinjaman (muqaridh), disyaratkan : 

1) Baligh, yang artinya telah berakal, cerdas serta merdeka dan tidak 

dikenakan hajru. Dapat diartikan sebagai orang yang telah cakap dalam 

bertindak hukum. 

2) Muqaridh yaitu orang yang memiliki kewenangan dalam melakukan 

tabarru‟.  

Harta yang diutangkan kepada orang lain merupakan harta miliknya sendiri. 

Menurut ulama Syafi’iyahahliyah (kecakapan) dalam akad qardh harus didasari 

pada unsur kerelaan yang artinya tidak ada paksaaan didalamnya. Dalam hal ini 

 

77Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.160. 

78Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.232. 
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ulama Hanabilah menjelaskan syarat dengan rinci ahliyah attabarru yaitu bagi para 

pemberi utang  tidak boleh memberikan utang kepada orang lain dengan 

menggunakan harta anak yatim (bagi wali anak yatim) serta tidak boleh 

menggunakan harta wakaf untuk mengutangkan orang lain (bagi nazhir atau 

pengelola harta wakaf). Kemudian Syafi’iyah menjelaskan lebih lanjut terkait 

penjelasan diatas yang berpendapat bahwa apabila dalam keadaan darurat maka  

seorang wali dapat atau boleh  mengutangkan harta dibawah perwaliannya.79 

b. Harta atau barang  yang diutangkan (qardh) 

Menurut pendapat Hanafiyah harta yang diutangkan adalah  mal misliyat 

yaitu harta yang dapat ditimbang (mauzunat), harta yang dapat dihitung 

(addiyat), harta yang dapat ditakar (makilat),  harta yang diukur (zari‟yat).  

Menurut  pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Setiap harta 

yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, 

addiyat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa mengutangkan sesuatu dalam 

bentu manfaat atau jasa adalah hal yang tidak sah.  

Terdapat Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang harus melibatkan 

serah terima karena tidak sempurna suatu akad kecuali dengan adanya serah 

terima karena didalam akad qardh  terdapat tabarru‟. Sesuai dengan kaidah 

fiqh, Akad tabarru  tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (al-

qabadh). Yaitu : “Tidaklah sempurna akad tabarru‟ (pemberian) kecuali 

setelah diserahkan” 

1) Bagi muqaridh atau orang yang mengutangkan tidak memunculkan 

keuntungan. 

2) Bagi muqtarid atau orang yang berutang memiliki tanggung jawab untuk 

mengembalikan utangnya dengan jumlah atau nilai yang sama.  

 

79Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.232. 
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3) Mal mutaqawwim yaitu barang yang bernilai dan dapat diambil manfaatnya.   

4) Harta atau barang yang diutangkan dapat diketahui dari segi sifat serta 

kadarnya.80 

 

c. Shigat atau ijab qabul  

Ijab qabul (Shigat ) merupakan suatu pernyataan terhadap sesuatu yang 

meliatkan keridhoan diantara kedua belah pihak atau lebih  yang telah berakad agar 

terhindar dari ikatan yang tidak dibolehkan oleh syara’.  Maka dari itu islam 

mengajarkan bahwa segala bentuk perjanjian atau kesepakatan tidak semua dapat 

dikatakan sebagai akad terlebih apabila tidak dilandasi oleh ridho serta ketentuan 

dalam Islam. 81 

Akad Qardh termasuk didalam kategori akad tabarru karena dalam akad 

tersebut mengandung unsur tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. 

Maka dari itu seseorang yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk meminta 

harta yang dipinjamakan untuk segera dikembalikan. Nabi mengajarkan apabila 

seseorang sedang dalam ikatan utang piutang maka seseorang yang berutang harus 

segera membayar utang tersebut. Kemudian bagi orang yang mampu membayar 

utang dan tidak menyegerakan pembayarannya maka orang tersebut temasuk 

kedalam orang yang berbuat kedzaliman.   

Dalam melakukan akad Qardh terdapat unsur suka rela dari para pihak yang 

didalamnya tidak boleh terdapat unsur paksaan dari salah satu pihak maupun dari 

pihak lain.  Hal iniberdasarkan firman Allah swt yang artinya:  

 

 

80Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232. 

81Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232. 
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ٰۤ ا نۡ   كُمۡ ب يۡن كُمۡ بِالۡب اطِلِ اِلََّ ال ـ ا ا مۡو  نوُۡا لَ  ت اۡكُلوُٰۡۤ م  ا الَّذِيۡن  ا  ـا يُّه 
نۡكُمۡ ي ٰۤ اضٍ م ِ ةً ع نۡ ت ر  ار  لَ     ت كُوۡن  تجِ   و 

ا ا نۡـفسُ كُمۡ  حِيۡمًا    ت قۡتلُوُٰۡۤ   اِنَّ الَّ   ك ان  بكُِمۡ ر 

Terjemahnya: 

“wahai orang-orang yangberiman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalanyang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 
berlaku atasdasar suka sama suka diantara kamu.” 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang termasuk kedalam orang 

mukmin yaitu orang yang mampu melaksanakan setiap akad ataupun perjanjian 

yang telah disepakati baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. 82 

Kegiatan transaksi dengan memanfaatkan jejaring internet semakin marak 

dilakukan bahkan menjadi trend yang progresif dibanding model transaksi yang 

lain. Jaringan internet yang kian luas dan pengguna internet semakin banyak 

menjadikan konektivitas kian terbuka, fleksibel, mudah dan cepat. Menurut 

KEMENKOMINFO saat ini jumlah pengguna internet sudah mencapai 57% 

penduduk atau mencapai sekitar hampir 137 juta pengguna. Kemajuan IT secara 

tidak langsung merubah pola fikir seseorang khususnya masyarakat Islam dalam 

penggunaan media online83. Menurut Ahmad Zahro hukum asal utang piutang atau 

pinjam meminjam adalah diperbolehkan. yang menjadi perbedaan hanya teletak 

pada pelaksanaanya saja yaitu secara online. Tranksaksi online dinyatakan haram 

apabila ; 

a. Sistemnya haram, seperti manigambling. Sebab judi itu haram baik di darat 

maupun di udara. 

 

82Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di 

Pasar Modal Indonesia. Al-Adalah, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari‟ah UIN 

Raden Intan Lampung, 2015) h.786. 

83Mahmudah Mulia Muhammad, Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah, El-

Iqtishady, Vol.2, no.1 (Juni 2020), hal. 77 



59 
 

 

b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang 

diharamkan seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, 

situs-situs yang bisa membawa pengunjung kedalam perzinahan. 

c. Karena melanggar perjanjian (TOS) atau mengandung unsur penipuan. 

d. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan. 

Apabila seseorang berniat untuk melakukan jual beli maka dalam bentuk 

pelaksanaannya sama dengan melakukan perdagangan  seperti biasa. Tapi apabila 

seseorang berniat untuk melakukan pinjam meminjam maka hal tersebut tidak 

menimbulkan masalah jika saat melakukan akad tersebut terdapat nilai tambah yang 

akan berubah menjadi riba. Hukum dasar utang piutang adalah Sunnah akan tetapi 

hukum dasar tersebut dapat berubah menjadi wajib jika seseorang yang berutang 

sangat membutuhkan. Maka dari itu utang piutang identik dengan tolong menolong.  

 

اتَّقُوا الَّ   ۗاِنَّ الَّ    انِ  و  ال عدُ و  ث مِ و  ِ ا ع ل ى الَ  نوُ  لَ  ت ع او  ى  و  التَّق و  ا ع ل ى ال برِ ِ و  نُو  ت ع او    و 

 ش دِي دُ ال عِق ابِ 

terjemahnya:  

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa 

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa danpelanggaran”. (QS. Al-

Maidah(5):2) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia merupakan mahluk sosial yang 

tidak dapat hidup dengan sendirinyadalam hal apapun. Maka dari itu sebagai 

sesama manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan.  

Dalam hadist jugadijelaskan bahwa  Allah SWT akan memberikan 

pertolongan kepada hambanya yang selalu memberikan pertolongan kepada orang 

lain.  Hal ini sebagaimana sabda Nabi  
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نِ أ خِي هِ  ا ك ان  ا لع ب دُ فىِ ع و  نِ ا لع ب دِ م   و  اللهُ فىِ ع و 

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong 
saudaranya”.[HR Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: 
4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514. Berkata asy-Syaikh al-
Albaniy Shahih] 

Hukum dasar bagi orang berutang adalah mubah atau boleh. Maka hukum 

orang yang memberikan utang adalah sunnah. Akan tetapi apabila seseorang dalam 

keadaan sangat membutuhkan maka hukumnya berubah menjadi wajib.dan orang 

yang berutang dengan tujuan untuk melakukan maksiat maka hukumnya haram. 

Artinya: “Allah SWT akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) 

sukameolong saudaranya”. (HR. Tirmidzi). 

Hukum asal utang piutang adalah boleh atau  mudah jika seseoang tersebut 

dapat melakukan pengembalian pinjamannya tersebut. Dan apabila seseorang 

dalam keadaan darurat maka wajib hukumnya untuk berutang. Dan apabila 

seseorang berutang dalam keadaan tidak mendesak dan tidak mampu untuk 

melunasi utangnya maka hukum tersebut berubah menjadi haram.84 Apabila 

seseorang tidak mampu untuk melunasi utangnya maka disunnahkan kepada orang 

yang memberi pinjaman untuk menunda penagihan pembayaran utangnya. Saat 

seseorang membeikan kemudahan serta kelonggaran kepada orang  lain maka Allah 

SWT akan memberikan kemudahan pula di hari kiamat kelak. 

 Ijab qabul yang dilakukan secara online tengah marak dilakukan oleh 

masyarakat melalui aplikasi yang tidak mengharuskan seseorang untuk bertatap 

muka secara langsung maka ijab qabul antar kedua belah pihak dinyatakan sah 

karena telah mengisi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh pihak perusahaan.  

Akad dalam utang piutang termasuk kedalam akad yang bertujuan untuk 

tolong menolong yang memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang 

 

84Abdul Rahman Ghazaly, et. al, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 253. 
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kesusahan dari segi perekonomiannya sehingga dalam hal ini sama sekali tidak 

dibenarkan bagi seseorang untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun terkait 

dengan akad seperti ini. Didalam pelaksanaan akad utang piutang biasanya 

seseorang meminta untuk memberikan tambahan pembayaran dari pokok yang 

dipinjaman sehingga hal tersebut termasuk kedalam riba. Riba secara bahasa 

diartikan sebagai tambahan. Didalam ketentuan hukum Islam riba merupakan 

tambahan yang berupa benda, jasa ataupun tunai yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk membayar pinjaman tersebut dalam jumlah yang lebih saat waktu telah jatuh 

tempo untuk pengembalian pinjaman uang kepada pihak pemberi pinjaman.  

Prinsip dalam Akad Qardh adalah tolong menolong sehingga akad qard 

juga tidak memliki bunga atau tambahan.  Berdasarkan firman Allah SWT dalam 

surat Al-Maidah ayat 2: 

 

نوُۡا لَ  تحُِ  م  ا الَّذِيۡن  ا  ـا يُّه 
يۡن  الۡب يۡت   ي ٰۤ ٰۤ ا  م ِ لَ  ىِٕد  و  لَ  الۡق لا   دۡى  و  لَ  الۡه  ام  و  ـر  لَ  الشَّهۡر  الۡح  ِ و  لُّوۡا ش ع ا ىِٕر  الَّ 

انًا   رِضۡو  ب هِِمۡ و  نۡ رَّ ام  ي بۡـت غوُۡن  ف ضۡلًا م ِ ـر  ل لۡتمُۡ ف اصۡط ادوُۡا    الۡح  اِذ ا ح  نُ ق      و  نَّكُمۡ ش ن ا  لَ  ي جۡرِم  وۡمٍ ا نۡ   و 

امِ ا نۡ ت عۡت دوُۡا  ـر  سۡجِدِ الۡح  دُّوۡكُمۡ ع نِ الۡم  ى  ۘص  التَّقۡو  نوُۡا ع ل ى الۡبرِ ِ و  ت ع او  ثۡمِ     و  نوُۡا ع ل ى الَِۡ لَ  ت ع او   و 

انِ  الۡعدُۡو  اتَّقوُا الَّ      و    اِنَّ الَّ   ش دِيۡدُ الۡعِق ابِ     و 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'arAllah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, 
danjangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 
sedangmereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu 
telahmenyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-
kalikebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangikamu 
dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dantolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, danjangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Danbertakwalah kamu kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Qs: Al-Maidah: 2)85 

 

85Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: PenerbitDiponegoro, 

2006). 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa seluruh bentuk transaksi utang piutang 

harus didasari oleh niat yang tulus untuk tolong menolong sesama manusia dalam 

bentuk kebaikan sehingga Allah swt akan memberikan pembalasan berlipat ganda 

kepadanya.  Memberikan pinjaman termasuk kedalam amal kebaikan karena 

seseorang telah memberikan pertolongan kepada orang lain untuk meminjamkan 

sebagian hartanya untuk digantikan oleh sesuatu yang serupa.86 

 

B. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Transaksi Pinjaman Online 

1. Perlindungan Hukum Positif 

a. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Peer To Peer Lending atau 

Pinjaman Online yang Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Apabila korban mendapatkan perlakuan intimidasi dari kreditur saat 

melakukan penagihan pinjaman yang mengandung unsur kekerasan dalam bentuk 

ancaman, teror, serta penyebaran data pribadi yang menyebabkan terjadinya 

perbuatan melawan hukum maka korban dapat segera melakukan pengaduan 

melalui asosiasi yang dibawahi langsung oleh OJK yaitu Asosiasi Fintech 

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang dimana asosiasi ini menangani 

pengaduan yang berkaitan dengan para pihak penyelenggara fintechpeer to peer 

lending secara resmi atau legal.  

Adapun beberapa cara untuk melakukan pengaduan terhadap laporan 

tindakan melawan hukum yaitu : 

1) Korban dapat mengakses laman website www.afpi.or.id/pengaduan 

kemudian mengisi form laporan yang telah disediakan. 

 

86Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, 2003), h.222 

 

http://www.afpi.or.id/pengaduan
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2) Para korban dapat mengirimkan dokumen yang berisi mengenai bukti-

bukti terhadap pengaduan yang dilaporkan melalui alamat email 

pengaduan@afpi.or.id 

3) Para korban dapat menghubungi secara langsung kontak dari AFPI di 

150-505. 

Setelah melakukan laporan maka pihak AFPI akan segera menindaklanjuti 

seluruh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap korban serta pihak AFPI akan 

mempertemukan secara langsung pihak debitur dengan pihak penyelenggara untuk 

dimintai pertanggungjawaban. Dan apabila ditemukan pelanggaran maka secara 

otomatis izin usahanya akan dicabut oleh pihak OJK serta sekaligus dikeluarkan 

dari AFPI. 

b. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Peer To Peer Lending atau 

Pinjaman Online yang Tidak Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Apabila korban mendapatkan perlakuan intimidasi dari pihak penyelenggara  

fintech peer to peer lending yang tidak memiliki izin usaha secara resmi dari OJK , 

maka pihak debitur dapat melakukan beberapa cara untuk melakukan pengaduan 

yaitu : 

1) Pihak debitur dapat menlakukan aduan secara langsung kepada pihak OJK 

dengan alamat email konsumen@ojk.go.id sehingga pihak OJK dapat 

memblokir akses terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending yang 

ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerjasama dengan 

KEMENKOMINFO.  

2) Korban juga dapat menghubungi secara langsung pihak OJK di nomor 

telepon 157. 

Selain bentuk pengaduan diatas para korban juga dapat membuat laporan 

kepada pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana yang dialami. Apabila dirasa 

mailto:pengaduan@afpi.or.id
mailto:konsumen@ojk.go.id
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perlu pihak korban juga dapat meminta bantuan melalui LBH atau asosiasi 

tertentu.87 Pihak OJK kemudian menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk 

lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjaman secara online. Masyarakat 

harus melakukan pinjaman diaplikasi yang telah mengantongi izin resmi dari OJK.  

Apabila masyarakat merasa dirugikan oleh penyelenggara fintech yang ilegal 

maka pihak OJK tidak mampu melakukan apapun karena pihak OJK tidak pernah 

membuat perjanjian terhadap lembaga penyelenggara fintech peer to peer lending 

yang ilegal. Dalam upaya untuk menumpas segala bentuk penyelenggara fintech 

peer to peer lending yang ilegal bukanlah hal yang mudah karena dalam beberapa 

kasus lembaga fintech ilegal telah diblokir akan tetapi masih mampu beroperasi 

dengan menggunakan nama yang berbeda dan yang menjadi masalah selanjutnya 

apabila pihak penyelenggara berasal dari luar negeri yang dimana cara kerjanya 

dilakukan secara virtual dan mampu mengganti nama aplikasi dengan sangat 

mudah. 88 

Hubungan hukum merupakan hubungan yang memberikan hak kepada 

pihak lain yang melahirkan kewajiban kepada pihak yang lainnya.89 Dalam 

melakukan transaksi pinjaman uang secara online mak terdapat hubungan hukum 

antara pihak yaitu meliputi kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, 

debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman serta penyelenggara sebagai pihak 

pelaku usaha atau Platform. Maka hubungan hukum yang terjadi melahirkan suatu 

perjanjian antara para pihak.  

Menurut pasal 1754 KUHPerdata pinjam meminjam merupakan suatu 

perjanjian yang dimana salah satu pihak memberikan barang-barang yang habis 

 

87https://www.cnbcIndonesia.com/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi diakses 

pada 23 April 2021.  

88https://sikapiuangmu.ojk.go.id diakses pada 23 April 2021.  

89Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. (Jakarta: Prestasi 

Pustaka), 2006 h.223.  

https://www.cnbcindonesia.com/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/
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dipakai dengan jumlah tertentu sehingga pihak yang lain harus mengembalikan 

sejumlah barang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama. Dalam perjanjian 

ini pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman dan pihak debitur sebagai penerima 

pinjaman merupakan subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini. 

Sedangkan uang merupakan objek yang harus habis pakai serta tidak bertentangan 

dengan undang-undang. 

Apabila dikemudian hari terjadi Tindakan gagal bayar oleh penerima 

pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalaian dari 

penyelenggara, maka pihak penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas 

perbuatannya tersebut. Pemberi pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak 

menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun apabila dalam hal 

pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat 

melakukan penyelesaian sengketa diluar maupun didalam pengadilan.   

Ketentuan Hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atur 

dalam Undang- undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional 

atau pilihan yaitu melalu jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non 

litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk 

mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu juga di gunakan paradigma non-

litigasi yaitu paradigma yang ber asas atas berakar pada konsensus, musyawarah 

atau penyelesaian damai antar para pihak.90 

Pada umumnya pihak debitur berkewajiban untuk melunasi utang yang telah 

diperjanjikan sebelumnya. Akan tetapi, apabila pihak penerima pinjaman telah 

 

90Muh Wahyudin, Hamsir, dan Muhammad Anis, Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar, Iqtishaduna Vol.2 

No.3, (Desember 2020). Hal 45. 
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jatuh tempo untuk melakukan pembayaran dan belum mampu untuk melunasi 

pinjaman maka pihak debitur akan dikenakan denda sesuai dengan perjanjian yang 

telah dibuat. Kemudian apabila pihak penerima pinjaman atau debitur tidak 

memiliki itikad yang baik untuk melunasi utang, maka pihak kreditur dapat 

menggugat pihak debitur atas dasar wanprestasi.  

Apabila terjadi permasalahan seperti ini maka pihak debitur segera untuk 

menghubungi pihak penyelenggara fintech peer to peer lending dalam aplikasi 

tersebut untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman. Pihak penerima pinjaman juga 

harus mampu meyakinkan pihak penyelenggara untuk dapat melakukan upaya 

secara admnistrasi lebih dulu sehingga tidak melibatkan pihak ketiga atau 

debtcollector.  

Fintech peer to peer lending belum memiki kepastian hukum sehingga 

mekanisme penyelesaian sengketa terkait pinjaman online masih belum jelas, 

karena Fintech peer to peer lending ini merupakan startup yang masuk dalam 

kategori non PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) yang dimana penyelesaian 

sengketa terkait adanya aduan dari para pihak yang permasalahannya tidak mampu 

diselesaikan oleh pihak penyelenggara. Berbeda dengan startup yang termasuk 

dalam kategori PUJK fintech 2.0 yang penyelesaian sengketanya melalui 

mekanisme Internal Dispute Resolution, LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa) serta fasilitas terbatas yang lain dari pihak OJK.  

Namun pada perspektif yang berdimensi tujuan berhukum oleh beberapa 

pakar antara lain Gustav Raadbruch, mengemukakan tiga tingkatan tujuan hukum 

yakni; Pertama, tercapai tujuan kepastian ada proses dan terwujud. Kedua, 

tercapainya suatu kemanfaatan bagi individu dan masyarakat. Ketiga, tercapai rasa 

adil bagi setiap individu dan Masyararakat. Berbagai lieratur lain disebutkan, 
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bahwa paling tidak hukum diciptakan untuk terwujudnya suatu ketertiban dan 

keadilan, suatu kepastian dan keadilan.91 

Sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum maka pihak OJK bersama 

dengan AFPI serta pihak penyelenggara Fintech peer to peer lending mulai 

menyusun IDR (internal Dispute Resolution)serta ADR (Alternatif Dispute 

Resolution) yang bertujuan untuk memberikan kejelasan serta kepastian kepada 

pihak pengguna peer to peer lendingdalam melakukan penanganan terkait aduan 

dalam menyelesaikan sengketa. Maka dari itu ODR atau Online Dispute Resolution 

merupakan solusi atau langkah awal yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan 

sengketa. ODR adalah sarana yang memanfaatkan teknologi informasi untuk 

menyelesaikan sengketa, seperti email, telepon, video confrence, dan aplikasi.  

2. Perlindungan Hukum Ekonomi Syariah 

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat prinsip-prinsip dalam melakukan 

berbagai bentuk muamalah yaitu sebagai berikut : 

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan 

transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu melanggar syariat. 

2. Butir-butir dalam perjanjian transaksi itu dirancang dan dilaksanakan kedua 

belah pihak secara bebas tetapi penuh dengan tanggung jawab, selama tidak 

bertentangan dengan syariat dan adab sopan santun. 

3. Transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari 

pihak manapun. 

4. Pembuat hukum (syar’i) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi 

dalam pelaksanaannya didasarkan oleh niat baik, sehingga segala bentuk 

penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang 

 

91Hamsir, Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan 

Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum, Al- Risalah Vol. 19 No.2 . (November 2019). Hal 175.  
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tertipu atau dicurigai maka diberi hak khiyar (kebebasan memilih untuk 

melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut) 

5. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara’ pada 

urf atau adat untuk menentukan kriteria atau batasannya. Artinya peranan 

urf atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama 

syara’ tidak menentukan hal lain (dilarang).  

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan perihal penjatuhan 

sanksi terhadap salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian 

yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.  

 

Pasal 36 

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya  : 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Pasal 37 

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau 

dengan akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya 

sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji 

dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 

Pasal 38 

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi : 

a. Membayar ganti rugi  
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b. Pembatalan akad 

c. Peralihan resiko 

d. Denda  

e. Membayar biaya perkara. 

Dalam proses penyelesaian sengketa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

menjelaskan dalam pasal 537 yang lebih mengutamakan jalur perdamaian. Dalam 

pasal tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian 

dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutannya kepada orang itu maka orang 

yang melaksanakan perdamaian itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian 

dari tuntutannya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya. 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian yang telah dikaji dalam setiap 

sub bab bahasan, maka peneliti dalam hal ini memberikan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Hukum : 

a. Dalam perspektif Hukum Positif praktek utang piutang dijelaskan dalam 

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang 

Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai penyelenggaran  

Fintech peer to peer lending (P2PL) sebagai pelaku usaha yang 

memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan lembaga penyelenggara, 

tata kelola dan manajemen resiko yang akan datang dan laporan berkala 

kepada pihak OJK serta adanya bentuk edukasi kepada pihak konsumen 

terkait perlindungan hukum. 
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b. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktek utang piutang yang 

dilakukan secara online diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan 

memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah. Akan tetapi apabila dalam 

melaksanakan praktek pinjaman secara online yang tidak sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam maka hukumnya dapat berubah menjadi haram.  

2. Bentuk Perlindungan Hukum  

a. Hukum Positif Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pihak 

peminjam apabila mengalami permasalahan dalam melakukan transaksi 

layanan pinjaman uang berbasis online yaitu apabila pihak penyelenggara 

mengantongi izin dari pihak OJK maka pihak peminjam dapat melapor 

kepada asosiasi resmi yang ditunjuk secara langsung oleh OJK yaitu AFPI. 

Akan tetapi apabila terjadi permasalahan transaksi pinjaman online yang 

tidak terdaftar dalam OJK maka pihak peminjam atau debitur dapat 

memberikan laporan kepada pihak OJK untuk dilakukan pemblokiran 

terhadap pihak penyelenggara illegal kemudian melaporkan secara 

langsung kepada pihak kepolisian terkait adanya tindak pidana dan dapat 

meminta bantuan oleh lembaga hukum.  

b. Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan pihak yang melakukan ingkar janji 

dapat dijatuhi sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, 

peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian tentang pinjaman secara online maka dapat 

disampaikan beberapa saran berikut : 

1. Membuat aturan bagi pihak penyelenggara  peer to peer lending (P2PL)  

yang tidak mengantongi izin dari OJK agar tidak beroperasi. 
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2. Memberikan sanksi yang jelas kepada seluruh pihak penyelenggara 

P2PL yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin atau ilegal. 
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