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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 ة

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) خ

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Za Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wawu W We و

ٍ Ha H Ha 

Hamza أ
h 

‟ Apostrof 

 ya‟ Y Ya ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tungggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

             Tanda          Nama    Huruf Latin       Nama 

◌  َ  Fathah A A 

◌  َ  Kasrah I I 

◌  َ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
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Tanda Nama Huruf Latin      Nama 

َ  ◌ ي       fathah dan ya               Ai      a dan i 

َ  ◌ و      fathah dan wau              Au     a dan u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

  
 4. Ta Marbutah 

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydidyang dalam  sistem  tulisan  Arab  dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf يber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

َ  ◌, ا / ي  fathah dan alif 
atau ya 

A a dan garis di 
atas 

َ  ◌ ي  kasrah dan ya I i dan garis di 
atas 

َ  ◌ و  dammah dan wau  
U 

u dan garis di 
atas 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-

Qur‟an), sunnah,khususdan umum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

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

ljalalah,ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
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transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

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

menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

     Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt.   = subhanahu Wa ta ala 

saw.   = sallallahu „alaihu Wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-salam 

H  = Hijrah 

M   = Masehi 

I.   = Sebelum Masehi 

W   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS.../...:4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-„Imran/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Nisha Pratiwi Sasmitha 

Nim  : 10400117122 

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce Terkait   

              Kesepakatan Para Pihak 

 

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah dalam transaksi jual beli e-

commerce yang sulit dipenuhi dari syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata 

mengenai kesepakatan. Sebab, belum dapat dikatakan sah karena pihak pelaku 

usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung sehingga sulit menentukan 

kapan terjadinya suatu kesepakatan yang dibagi dalam dua sub pembahasan yaitu 

pertama, bagaimana ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli melalui e-commerce 

dan kedua bagaimana akibat hukum jika tidak terpenuhinya kesepakatan 

sempurna dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce. 

Jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh yang berkaitan 

langsung dengan peraturan perundang-undangan, buku di bidang hukum, hasil 

penelitian serta skripsi, jurnal hukum, artikel atau berita yang menyangkut tentang 

judul penulis. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan studi kepustakaaan, 

mencari beberapa data dari buku, artikel dan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan permasalahan. Analisis data yang digunakan penyajian kualitatif yang 

meringkaskan data dalam bentuk mudah dipahami, sehingga hubungan antara 

problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.  

Hasil penelitian ini menunjukkan Perjanjian jual beli e-commerce pada 

dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional mengacu pada Pasal 1320 

KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat para pihak dikatakan sah dan dinyatakan 

lahir ketika tercapainya suatu kesepakatan. Pelaksanaan jual beli dalam ranah e-

commerce berlangsung dalam pranata click and-point agreement. Perjanjian e-

commerce memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, di 

mana para pihak saling terikat seperti dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang 

ITE. Akibat hukum tidak terpenuhinya kesepakatan perjanjian jual beli melalui e-

commerce yaitu dapat dikatakan sah, tetapi tetap dibatalkan mengacu pada unsur 

syarat subjektif dan objektif terhadap syarat sah perjanjian Pasal 1320 

KUHPerdata.  

Implikasi penelitian yakni diharapkan adanya revisi UU ITE atau 

pembaruan peraturan yang mengatur perjanjian khususnya bertransaksi secara 

online. Agar tidak menimbulkan kesalahan dan menghindari terjadinya 

wanpresatsi. Karena setiap manusia dalam melakukan kontraknya tidak 

selamanya berjalan sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan.  

  

Kata kunci : Transaksi, Jual beli, E-Commerce, Kesepakatan para pihak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Internet adalah tempat yang sempurna untuk bisnis.
1
 Bisnis online, istilah 

ini mungkin sering kita dengar di mana saja, bisnis online juga merupakan salah 

satu industri dengan potensi bisnis yang sangat potensial. Hal ini terjadi seiring 

berkembangnya zaman, yang mana pada saat ini trend dengan belanja online yang 

sedang marak diterapkan oleh masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia.
2
 

Bisnis online atau bisnis e-commerce juga merupakan jalan baru untuk memasuki 

peluang-peluang bisnis yang tidak ditemukan dalam bisnis konvensional.
3
 

Pesatnya perekembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang 

sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

wajar.
4
 Hal ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari transaksi e-commerce 

yang perkembangannya begitu sangat cepat. 

Lahirnya e-commerce semakin nyata mempengaruhi perkembangan 

teknologi. E-Commerce berasal dari bahasa inggris, yaitu electronic commerce 

atau perdagangan elektronik yang merupakan proses pembelian, penjualan, 

transfer atau pertukaran produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer, 

termasuk internet. Perkembangan mengenai aturan perdagangan tidak lepas dari 

pengaruh perkembangan teknologi. Perkembangan dari internet mendorong 

                                                           
1
James Timothy, Membangun Bisnis Online (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010), 

h.4. 
2
Rosinta Romauli Situmeang, “Dampak bisnis online dan lapangan pekerjaan terhadap 

peningkatan pendapatan masyarakat (studi kasus jasa bisnis online transportasi grab di kota 

medan”, Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship: Fak. Ekonomi Universitas Prima 

Indonesia Medan 3, 2018, h.320. 
3
Jonathan Sarwono J dan Prihartono, A.H, Perdagangan Online: Cara bisnis di internet 

(Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2012), h.30. 
4
Hilmiah, Marilang, Erlina, “Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi 

Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)”, Alauddin Law Department (ALDEV), Vol.1 No. 02. 

(2009),h. 24.  
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transaksi perdagangan internasional semakin cepat. Dengan adanya internet, 

batas-batas wilayah negara dalam melakukan transaksi dagang menjadi tidak lagi 

signifikan.
5
 Dengan perkembangannya menyebabkan perubahan revolusioner 

dalam penggunaannya dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang mengalami 

perkembangan sangat maju yaitu bidang perdagangan dalam penggunaan media 

internet di masyarakat. 

Keberadaan internet pada sektor perdagangan mengakibatkan munculnya 

revolusi sistem pembayaran yang dulunya konvensional (cash) sekarang menjadi 

sistem pembayaran elektronik (non cash). Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk 

melakukan sistem perdagangan. Para pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini 

untuk menghasilkan sebagai sumber pendapatan. Salah satunya diwujudkan 

dengan transaksi jual beli melalui internet atau disebut dengan e-commerce yang 

di mana proses transaksi jual beli ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli 

tanpa bertatap muka secara langsung. Dasar Hukum mengenai implementasi e-

commerce atau disebut juga dengan transaksi elektronik bahwa di Indonesia telah 

tersusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa “Transaksi elektronik 

merupakan perbuatan hukum yang dilakukannya dengan cara menggunakan 

komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya”.
6
 

Diera modern ini, kompleksitas kebutuhan menjadi semakin meningkat. 

Seiring dengan kebutuhan itu, banyak bermunculan kegiatan yang berbasis 

                                                           
5
Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag, E-commerce: The Cotting Age Of Bussiness  (New 

Delhi: Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited, 1999), h. 13-14. 
6
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 
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teknologi mengingat masyarakat sekarang cenderung melakukan kegiatannya 

dengan smartphone atau online.
7
 Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling 

sering kita jumpai yaitu transaksi jual beli. Salah satu upaya masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya dalam transaksi jual beli ialah 

dengan melakukan perjanjian. Dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata disebutkan bahwa “Jual Beli merupakan suatu persetujuan dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan 

pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”.
8
 Dengan demikian, mengenai 

transaksi jual beli adanya persetujuan kedua belah pihak terhadap barang yang 

disepakati. 

Pada suatu perjanjian kekuatan dasarnya yaitu mengikat para pihak 

sepanjang para pihak sepakat mengenai bentuk dan isi dari perjanjian tersebut. 

Kata sepakat pada perjanjian diartikan suatu persesuaian pendapat dan keinginan 

di antara kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi. Dalam proses 

transaksi jual beli telah terjadi hubungan hukum yang di mana para pihak terkait 

melakukan hubungan hukum yang dituangkan sebagai bentuk perjanjian yang 

dilakukan secara elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: ”Kontrak 

Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. 

Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-

Undang ITE bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak 

elektronik mengikat para pihak”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi 

yang menjadi perjanjian lalu dituangkan ke dalam kontrak elektronik bersifat 

mengikat para pihak yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-

                                                           
7
Andi Arvian Agung, Erlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumann Pengguna Jasa 

Pinjamam Online. “Allaudin Law Debeploment Jurnal (aldev)” Vol.2, No.03, (2020), h.24. 
8
Gunawan Widjajaj dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan Jual Beli (Cet.I; Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), h.7. 
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kontrak pada umumnya.
9
 Dalam hal ini sangat jelas bahwa terjadinya transaksi 

jual beli elektronik secara tidak langsung adanya perjanjian/kontrak elektronik 

para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. 

Teknologi masih mempunyai ketidakpastian dalam segi kepastian hukum. 

Dari segi prakteknya mengenai pelaksanaan jual beli online masih saja banyak 

menimbulkan permasalahan lainnya. Mengingat bahwa antara pelaku usaha dan 

konsumen melakukan pembelian yang tidak bertatap muka atau dilakukan atas 

rasa kepercayaan para pihak. Masalah yang selalu timbul diakibatkan transaksi 

jual beli adalah terkait perjanjian, tata cara pembayaran, tidak terpenuhinya hak 

antara penjual dan pembeli terhadap objek yang diperjualbelikan, perlindungan 

hukumnya, dan terjadinya wanprestasi hingga penipuan. Kurangnya perlindungan 

hukum terhadap pihak yang melakukan kegiatan transaksi jual beli e-commerce 

menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi. Maka dari itu, Tahun 2008 

Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus mengatur tentang transaksi 

internet yaitu UU (ITE). Kontrak elektronik juga perlu mempunyai kekuatan 

hukum seperti dengan kontrak konvensional, sebagimana telah dicantumkan 

dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE . 

Permasalahan hukum yang timbul adalah terhadap transaksi jual beli e-

commerce ditinjau dari aspek hukum suatu perjanjian yang telah diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata. Bahwa dalam mendapatkan kepastian perjanjian itu sah 

atau tidak maka dengan ini harus memenuhi syarat sah perjajian yaitu, adanya 

kesepakatan, adanya kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang 

halal. Akan tetapi, dalam transaksi e-commerce yang sulit untuk dipenuhi dari 

syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dilihat dari 

                                                           
9
Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, 

Jurisprudentie: Makassar, UIN Alauddin Vol.6 No. 02 (2019), h.298. 
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segi jual beli melalui internet yaitu belum dapat dikatakan sah karena antara pihak 

pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung sehingga sulit 

menetukan kapan terjadinya suatu kesepakatan. 

Namun dalam prakteknya, masih banyak terdapat penyelenggara sistem  

elektronik atau selaku pelaku usaha memanfaatkan sistem elektronik dengan tidak 

bertemu secara langsung dengan konsumen, sehingga pelaku usaha memanfaatkan 

keadaan tersebut bahwa informasi yang diberikan/keterangan pada barang telah 

sesuai dengan kenyataannya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 9 UU ITE bahwa 

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus 

menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, 

produsen dan produk yang ditawarkan”. Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah 

pada Toko Online Shop (ARS Shop) di Samata Gowa. Bahwa toko tersebut 

memasarkan produknya / memasarkan iklan yang tidak sesuai dengan barang 

aslinya, dan memberikan informasi produk yang tidak benar. Dengan alasan dapat 

menarik perhatian konsumen, agar barang dijual laku dan mendapat keuntungan 

tanpa memandang unsur-unsur jual beli.
10

 Sebagai penyelenggara sistem 

elektronik jika memberikan informasi yang tidak sesuai terhadap spesifikasi suatu 

barang yang telah diterima dengan barang yang diperlihatkan merupakan salah 

satu bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan 

barang/jasanya.
11

 Hal ini juga telah ditegaskan dalam UUPK No.8/1999, bahwa 

“Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 

etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. 

                                                           
10

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

(Online) Terhadap Barang yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata 

Gowa)”, Jurnal Iqtishaduna:Fak. Syariah dan Hukum, Vol.2 No.02, (2020), h.69-71.  
11

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2017), h.38-63. 
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Jadi, dengan demikian Pasal 9 UU ITE tidak terealisasikan dengan baik 

sebagaimana mestinya sesuai dengan isi yang telah dicantumkan dalam Pasal 

tersebut.  

Namun melihat isi dari Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur 

bahwa “Setiap penyelenggara sistem elektronik secara andal dan aman serta 

bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana 

mestinya”, akan tetapi dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang ITE rentan terjadi 

ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian elektronik yang telah disepakati. 

Karena, dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik selaku pelaku usaha yang 

memanfaatkan media elektronik dalam transaksinya tidak terealisasikan dengan 

baik. Namun, dalam praktiknya penyelenggara sistem elektronik tidak secara 

andal dalam memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian yang telah disepakati. 

Serta tidak juga bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik. 

Karena masih banyak terdapat pihak selaku konsumen dirugikan atas transaksi 

jual beli melalui sitem elektronik. Dengan demikian, bahwa penyelenggara sistem 

elektronik atau selaku pelaku usaha dalam transaksinya menggunakan media 

elektronik tidak terealisasikan sesuai yang telah disebutkan dalam Pasal 15 Ayat 1 

UU ITE. Karena, masih banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas 

objek yang diperjanjikan dengan pihak konsumen bahkan masih banyak pelaku 

usaha yang menganggap apabila konsumen menyatakan/mengkonfirmasi kepada 

pelaku usaha bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan objek yang diperjanjikan, 

pelaku usaha banyak mengabaikan konfirmasi keberatan dari pihak konsumen 

atau pelaku usaha menganggap bahwa barang tersebut tidak dapat dikembalikan 

lagi yang di mana seharusnya pihak konsumen dapat beritikad baik untuk 

mengembalikan barang tersebut yang ternyata tidak sama dengan apa yang telah 

diperjanjikan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 7 huruf f Nomor 8 Tahun 
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1999 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha “berkewajiban, ganti rugi dan/atau 

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian”.  

Berdasarkan pemaparan paragraf penulis diatas telah menjelaskan bahwa 

transaksi jual beli secara elektronik rentan terjadinya suatu wanprestasi/ingkar 

janji terhadap objek yang telah diperjanjikan pelaku usaha karena informasi yang 

diberikan terhadap barang tidak benar akhirnya barang tersebut tidak sesuai 

dengan yang dijanjikan. Dalam jual beli transaksi e-commerce para pihak ketika 

melakukan suatu perjanjian harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Salah satu syarat sahnya perjanjian Pasal 

1320 KUHPerdata yaitu adanya suatu kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan 

yang dapat diartikan bahwa perjanjian dinyatakan lahir karena tercapainya suatu 

kesepakatan kepada kedua belah pihak terhadap objek yang telah diperjanjikan. 

Tetapi, mengingat bahwa pelaksanaannya para pihak tidak bertemu secara 

langsung maka dapat dikatakan adanya kekeliruan kapan kesepakatan itu terjadi. 

Dengan demikian, menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk mengkaji dan 

meneliti lebih mendalam megenai relevansi peraturan Perundang-undangan 

transaksi jual beli online dan dihubungkan dengan keabsahan suatu perjanjian 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang kesepakatan para pihak untuk itu penulis 

mengkaji penulisan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Transaksi Jual 

Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut menyangkut “Analisis 

Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para 

Pihak” Maka sub pokok masalah dibatasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce 

2. Bagaimana Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Kesepakatan Sempurna   

Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce ? 

C. Pengertian Judul 

Berdasarkan paparan dalam latar belakang, adapun pengertian judul dalam 

penelitian Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait 

Kesepakatan Para Pihak antara lain: 

1. Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan     

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya).
12

 

2. Dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2 

menyebutkan bahwa: “Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum 

yang dilakukannya dengan cara menggunakan komputer, jaringan 

komputer atau media elektronik lainnya”.
13

 

3. Jual Beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

disebutkan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

                                                           
12

Pengertian Analisis https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis (diakses 27 

September2020).  
13

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

? 
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dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar 

harga yang telah dijanjikan.
14

  

4.  Pengertian Kesepakatan yaitu, Kata sepakat dalam suatu perjanjian pada 

dasarnya merupakan pertemuan atau persesuaian kehendak antara para 

pihak yang berada dalam perjanjian tersebut.
15

 

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka adapun pengertian dari 

judul Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait 

Kesepakatan Para Pihak yaitu untuk mengkaji mengenai penerapan pelaksanaan 

suatu transaksi jual beli melalui perangkat elektronik dalam memberikan suatu 

perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait dalam kesepakatan yang 

diperjanjikan.  

D. Kajian Pustaka 

Sebuah karya ilmiah agar lebih valid dan memiliki suatu bobot yang 

tinggi, oleh karena itu penting untuk dijelaskan beberapa rujukan yang dapat 

menunjang terealisasinya skripsi ini. Rujukan  referensi yang di dalamnya 

terdapat kaitan dengan skripsi ini merupakan suatu sumber yang penting agar 

dapat menyusun dari beberapa pembahasan yang dapat di maksudkan. Setelah 

menelusuri beberapa referensi yang dijadikan sebagai acuan yaitu : 

1. Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H, dalam bukunya Perdagangan 

Online: Cara Bisnis di Internet. Buku ini memberikan pemahaman 

mengenai gambaran umum tentang E-Commerce yang di mana telah 

menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari pada zaman perkembangan 

teknologi informasi dan telekomunikasi sangat pesat pada saat ini dan 

                                                           
14

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan, Jual-Beli, h.7. 
15

Badrulzaman Marium Darus, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) 

(Bandung: Alumni,1980),  h. 4-9. 



10 
 

 

strategi dalam menjalankan e-commerce agar memperoleh hasil yang 

amksimal dan aman.  

2. Marilang dalam bukunya Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dalam 

bukunya membahas tentang secara substansial mengenai Hukum Perikatan, 

khususnya perikatan yang lahir dari perjanjian. Dalam buku ini juga 

membahas tentang sejarah perbandingan civil law system dengan common 

law system serta sejarah hukum sebagai ilmu pengetahuan dan sejarah 

hukum perikatan itu sendiri.  

3. Ketut Oka Setiawan, dalam bukunya Hukum Perikatan, bahwa buku ini 

menjelaskan secara detail mengenai perjanjian dalam hukum perikatan 

merujuk pada dasar hukum yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) di antaranya menguraikan tentang ketentuan umum 

mengenai perjanjian, prestasi dan wanprestasi, asas-asas perjanjian dan 

syarat sahnya perjanjian serta perikatan yang lahir dari undang-undang 

hingga hapusnya perikatan.  

4. Andi Tenri Ajeng, dalam skripsinya Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli 

Melalui E-Commerce. Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa materi 

yang saling berkaitan dengan pokok pembahasan yang dibahas di antaranya, 

mengenai tinjauan umum perjanjian jual beli melalui e-commerce, tujuan, 

manfaat, kekurangan dan kelebihan transaksi e-commerce, serta teori-teori 

sepakat dalam jual beli e-commerce. 
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E. Metode Penelitian 

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian merupakan proses 

pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir 

yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu 

ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau 

mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau 

peristiwa alamiah, sosial, atau peristiwa hukum tertentu.
16

 Dengan demikian 

metode penelitian ialah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran 

dengan penelusuran. 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian Normatif. 

Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepkan sebagai kaidah 

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
17

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-

undangan. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang ditangani. Dengan membandingkan Pasal 1320 

KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

                                                           
16

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: 

Alumni,2006), h.105. 
17

Amiruddin dan  Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 118. 
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3. Sumber Data 

 Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Peneliti 

menggunakan sumber data sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum primer 

 Cohen dan Olson memberi pengertian bahwa bahan hukum primer yaitu 

segala aturan hkum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh 

Negara atau Enforced by the state.
18

 Bahan hukum primer merupakan sumber data 

berupa dokumen-dokumen hukum yang sifatnya positif serta terdapat kekuatan 

hukum yang mengikat di masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan 

penulis berupa peraturan perundang-undangan. 

b. Baham Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh oleh seorang peneliti 

secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber 

lain.
19

 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku di 

bidang hukum, hasil penelitian ataupun laporan penelitian serta skripsi yang 

diakses melalui website, jurnal-jurnal hukum, artikel atau berita yang menyangkut 

tentang judul penulis. 

4. Metode Pengumpulan Data  

 Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ialah dengan 

studi kepustakaaan, yaitu di mana penulis mencari beberapa data yang didapat 

dari buku, artikel dan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.  

                                                           
18

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum  (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.142.  
19

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) 

(Cet. I; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215. 
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5. Teknik Analisis  

Tujuan utama dari sebuah analisis yaitu untuk meringkaskan data dalam 

bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat 

dipelajari dan diuji.
20

 Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.  

f. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, adalah sebagai 

berikut: 

a.Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan jual beli melalui transaksi e-

commerce. 

b.Untuk mengetahui akibat hukum jika tidak terpenuhinya kesepakatan sempurna 

dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan: 

a.   Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai di siplin 

ilmu hukum, dapat juga memberikan kontribusi pemikiran dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya 

mengenai transaksi jual beli melalui e-commerce. 

b.  Memberikan jawaban yang menjadi pokok permasalahan yang akan ditetliti, 

mampu menyalurkan suatu informasi dan solusi dalam bentuk masukan 

kepada pihak-pihak tertentu tentang Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli 

Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak. 

                                                           
20

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 120. 
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BAB II 

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN 

A. Teori Dasar Hukum Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian  

 Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan banyak pendapat para ilmuwan 

tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa 

di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang atau lebih 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
1
 Menurut R.Subekti, “Perjanjian 

adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada orang lain atau dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.
2
 Dari pendapat para 

ilmuwan yang menjelaskan tentang pengertian perjanjian bahwa terdapat lebih 

dari satu orang saat membuat suatu perjanjian dalam melakasanakan suatu hal. 

 Kontrak dan perjanjian memiliki arti yang sama, bahwa keduanya 

mengandung janji atau kesanggupan  pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang 

dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, 

melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 BW).
3
 

 Menurut hukum Islam, perjanjian berasal dari kata aqad. Secara etimologi, 

aqad berarti “menyimpulkan” atau dapat diartikan “mengumpulkan” dua ujung 

tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian 

keduanya menjadi sepotong benda.
4
 

                                                           
1
Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), h.2. 
2
Syahmin, Hukum Perjanjian Intenasional (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 

h.1. 
3
Marilang, Hukum Perikatan(Perkatan yang Lahir dari Perjanjian (Cet. I; Makassar, 

Alauddin University Press, 2013),h. 141 
4
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak 

Milik, Jual-Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, 

Etika Bisnis dan lain-lain (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),  h.44. 



15 
 

 

 Dari definisi di atas, memperlihatkan bahwa akad adalah tindakan hukum 

dua pihak karena ada pertemuan ijab yang mempersentasikan kehendak dari satu 

pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain yang di mana tujuan 

akad itu sendiri ialah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata aqad dalam istilah bahasa berarti 

tali pengikat. Hal itulah kemudian makna aqad diterjemahkan secara bahasa 

sebagai: 

 Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan 
sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi 
sumpahnya atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji sebagai 
perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan 
menguatkannya.

5
 

Terkait pendapat pandangan Abdul Aziz Muhammad, bahwa janji dan 

sumpah termasuk dua kata yang saling terhubung yang salah satu sebagi penguat 

dari isi perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak. 

 Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan 

timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas 

suatu prestasi. Perikatan merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
6
 Janji yang dinyatakan 

tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Jadi, ketika melakukan 

suatu perjanjian secara tidak langsung para pihak telah melaksanakan perbuatan 

hukum yang saling mengikat dan adanya hak dan kewajiban yang melekat 

terhadap masing-masing pihak yang harus dilaksanakan agar perjanjian tersebut 

terlaksana.   

 

                                                           
5
Abdul Azis Muhammad, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam (Jakarta: 

Amzah, 2010), h. 15. 
6
Subekti, Hukum Perjanjian (Cet.IV; Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), h.6. 
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2. Asas-Asas Perjanjian 

Secara umum, ketika subjek hukum melakukan suatu perjanjian, perlu 

diketahui bahwa dalam perjanjian dikenal mengenai asas-asas yang berlaku. Asas-

asas yang terkandung pada KUHPerdata yaitu:
7
 

a. Asas Konsensualisme 

 Asas konsensualisme merupakan perjanjian yang dianggap telah terjadi 

saat adanya consensus atau kesepakatan oleh pihak-pihak yang bersepakat. Asas 

ini juga telah mempertegas isi Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan 

adanya kata sepakat terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Asas 

konsensualisme juga berkaitan dengan Pasal 1338 KHUPerdata yang menentukan 

setiap orang diberikan kebebasan untuk menyatakan keinginannya (will) yang 

dirasa baik dalam melakukan perjanjian.
8
 Jadi, dalam suatu perjanjian salah satu 

bukti bahwa perjanjian itu terjadi ialah adanya kata sepakat atau terjadinya 

kesepakatan terhadap para pihak. 

b. Asas Kebebasan Berkontrak 

 Pada Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata Tentang Asas Kebebasan 

Berkontrak, menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini 

mengandung makna yaitu setiap orang dapat melakukan perjanjian apapun, baik 

yang telah diatur secara eksplisit ketentuannya dalam Undang-Undang maupun 

belum diatur. 

 

                                                           
7
Aulia Fajriani Kamaruddin, “Tinjauan Yuridis Transaksi E-commerce yang Dilakukan 

Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 

KUHPerdata”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012), h. 22-24. 
8
Miriam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilkasi Hukum Perikatan (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2001), h. 87. 
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c. Asas Kekuatan Mengikat 

 Asas ini menyatakan bahwa hanya mengikat bagi para pihak yang 

mengikatkan dirinya pada perjanjian. Sifat dari asas kekuatan mengikat tercantum 

dalam Pasal 1340 KUHPerdata, bahwa: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak 

yang membuatnya”.  

d. Asas Kepastian Hukum 

 Asas kepastian hukum dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda atau 

asas yang berkesinambungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda 

ialah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghargai esensi kontrak oleh 

para pihak, sebagaimana layaknya Undang-Undang. Asas kepastian hukum dapat 

kita simpulkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata. 

e. Asas Itikad Baik (Good Faith) 

 Pada asas ini telah tercantum pada Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata, yakni: 

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan 

asas yang di mana para pihak kreditur dan pihak debitur harus mengadakan 

intisari kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan yang erat dan keinginan 

baik dari masing-masing pihak. 

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari 

terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara 

tidak langsung akan muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya 

hak dan kewajiban masinng-masing pihak.  

3. Bentuk-bentuk Perjanjian  

Benuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh 
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para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). 

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:
9
 

a.  Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan 

saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak 

mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian 

tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari 

perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk 

membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat 

dibenarkan. 

b.  Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen hanya untuk melagilisir 

kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah 

mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin 

saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak 

yang harus membuktikan penyangkalannya. 

c.   Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. 

Akta notariel adalah akta yag dibuat dihadapan di muka pejabat yang 

berwenang atas itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, 

PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna 

bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Bahwa para pihak 

yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu dan apa yang telah 

tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak 

sesuai kehendak para pihak. 

                                                           
9
Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian (Cet. V; Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008), h.42-43. 
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 Dari uraian di atas dalam suatu perjanjian sangat penting terkait dokumen 

perjanjian sebab sebagai bukti bahwa telah mengadakan perjanjian dengan pihak 

yang bersangkutan selain itu bukti ini juga untuk mencegah terjadinya suatu 

tindakan penipuan. 

4. Syarat Sah Perjanjian 

Syarat sah perjanjian telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata pada Pasal 1320. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara 

penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
10

 Dalam pasal tersebut, terdapat 4 syarat sah 

perjanjian meliputi, yaitu: 

a. Sepakat mengikatkan dirinya  

b. Cakap hukum untuk melakukan perjanjian 

c. Suatu hal tertentu 

d. Sebab (causa) yang halal 

 Syarat yang terdapat pada poin a (sepakat) dan poin b (adanya kecakapan 

atau cakap hukum dalam melakukan suatu perjanjian) disebut sebagai syarat 

subjektif. Dikatakan syarat subjektif karena merupakan syarat yang langsung 

tertuju mengenai subjek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat pada poin c 

(adanya suatu hal tertentu) dan poin d (suatu sebab yang halal) dikatakan sebagai 

syarat objektif yang dimana mengenai tentang objek hukum ataupun bendanya.  

Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian 

 Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata adalah tergantung syarat mana yang tidak dipenuhi. 

                                                           
10

Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia (Cet.1; Makassar: Alauddin Press, 2011), 

h.193-202. 
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Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (Tidak ada kesepakatan dan 

dibuat oleh mereka yang cakap atau tidak punya kewenangan), maka akibatnya 

perjanjian itu tidak sah, dalam arti perjanjian itu dapat dibatalkan (vernietig baar, 

canceling). Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan 

melalui pengadilan, baik pembatalan secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan 

sebaliknya, jika perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif (Tidak ada 

objek tertentu, dan objeknya tidak diperbolehkan), maka akibatnya perjanjian itu 

batal demi hukum (nietig, null and void), artinya perjanjian yang tidak memenuhi 

syarat objektif sejak semula dianggap tidak pernah ada jadi tidak perlu dilakukan 

pembatalan serta tidak ada kekuatan hukum yang mengikat.  

B. Tinjauan Umum Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

 Jual beli menurut Burgerlijk Weatboek (BW) merupakan suatu perjanjian 

timbal balik yang di mana pihak penjual berjanji menyerahkan hak milik berupa 

suatu barang. Sedangkan pihak pembeli berjanji akan membayar harga yang 

terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 

Dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi bahwa:
11

 

 Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah 
mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun 
barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. 

“Menjual” merupakan suatu perbuatan dari jual beli yang dimana bahwa 

satu pihak dapat melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kegiatan “Membeli” 

dapat dilakukan dari pihak yang lain.
 12

 Jadi, jual beli adalah yang mencakup dua 

tindakan yang bertimbal balik. 

                                                           
11

R.Subekti, Aneka Perjanjian  (Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.1-2. 
12

I Ketut Oka Setiawan, Hukum perikatan  (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2015), h.158. 

 



21 
 

 

2. Al-Qur’an dan Hadist Jual Beli 

 Dalam syariat Islam pengertian jual beli menurut bahasa, jual beli dapat 

dimaknakan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan 

menurut syara‟ diartikan menukar harta dengan harta menurut cara tertentu 

(aqad). 

 Dari segi terminologi, jual beli merupakan kegiatan transaksi yang 

dilaksanakan bagi pihak penjual dengan pihak pembeli mengenai suatu barang 

dengan harga yang telah disepakati. Menurut syariat Islam jual beli merupakan 

pertukaran harta atas dasar rela atau mengalihkan hak kepunyaan dengan ganti 

yang dapat dibenarkan.
13

 Dengan demikian, sangat jelas bahwa jual beli 

merupakan kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli dalam mengalihkan hak 

kepunyaan. 

a. Ayat Al-Qur‟an tentang Jual Beli 

 Dalam agama Islam, secara umum implementasi jual beli diketahui dengan 

sebutan “Muamalah”. Muamalah adalah tukar-menukar, contoh berdagang, 

membeli, mencarter (menyewa), bayar-membayar (upah), utang-mengutang, 

urusan berkebun/bertani, serta usaha yang lainnya. Mengenai masalah muamalah 

terhadap aturannya agama telah memberikan untuk kemaslahatan umum. Agar 

kehidupan manusia lebih teratur tanpa adanya penyimpangan yang merugikannya 

dan terjamin dengan sebaik-baiknya dengan teraturnya muamalah. 

 Jual beli merupakan gambaran dari aktivitas suatu muamalah yang 

diperbolehkan Allah swt sesuai dengan pedomannya Q.S. Al-Baqarah: 275 

بََ  مَ الرِّ ُ البَْيْعَ وَحَرَّ  وَأَحَلَّ الَّلَّ

                                                           
13

Zaenal Asyhadie, Hukum Keperdataan: dalam perspektif Hukum Nasional, 

KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat Jilid ketiga, h.98.  
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Terjemahnya: 

 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
14

 

 Melihat firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah tersebut di atas menunjukkan 

bahwa ayat di atas mengenai diperbolehkannya akad jual beli dan atas dasar ayat 

inilah, maka manusia dihalalkan melakukan praktik jual beli dan mengharamkan 

melakukan riba.  

b. Hadist tentang Jual Beli  

 Nabi shallallahu „alaihi wa sallam pernah ditanya, profesi apakah yang 

paling baik, Rasulullah SAW kemudian menjawab,
15

 bahwa profesi terbaik yang 

dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua 

tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-

batasan syariat. (Hadist shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al-

Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari Taudhihul Ahkam 4/218-219). 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam juga bersabda: 

لْ  الْو  ث بلحَّوْس  و  الحَّوْس  يس و  يس  ث بلشَّع  الشَّع  الْج سُّ ث بلج سِّ و  ة  و  ة  ث بلْف ضَّ الْف ضَّ خ  الرَّه ت  ث بلرَّه ت  و 

ئْح نْ  يف  ش  ىا ك  ٍ  الاْصٌْ بف  ف ج يع  ا خْح ل ف ثْ ه ر  اءٍ ي دًا ث ي دٍ ف إ ذ  ى  ا ءً ث س  ى  ثْلٍ س  ثْلا ث و  لْخ  ه  ث بلْو 

بى  ي دًا ث ي دٍ  إذ   ك   

Artinya :  

Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 
kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung 
diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian 
namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” (HR. Muslim: 
2970). 

                                                           
14

Penaung Umum Al-Mujamma‟ (Lembaga Percetakan Al-Qur‟an Raja Fahd), Al-Qur‟an 

dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemaah/Penafsir Al-Qur‟an, 1971), 

h.69. 
15

Syarat sah jual-beli https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html, 

(Diakses 20 September 2020).  
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 Hadist Rasulullah Saw tersebut telah memberi penjelasan bahwa jual beli 

ialah kegiatan yang di syari‟atkan. 

 Syamsul Anwar, dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah ditekankan 

bahwa dilarang mengadakan transaksi yang memuat riba. Kemudian ditekankan 

ketentuan tentang rukun dan syarat jual beli, seperti para pihak yang perlu cakap 

hukum dalam maksud balig (dewasa) sehingga tidak sah jual beli anak di bawah 

umur, dan harus berakal sehingga tidak sah jual beli orang gila atau sedang 

mabuk.
16

 Jadi, sangat jelas dalam melakukan transaksi jual beli bahwa pihak 

tersebut tak hanya berakal sehat tetapi cakap hukum dalam melakukan suatu 

transaksi.  

C. Tinjauan Umum Wanprestasi 

 Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur.
17 

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi 

kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah 

diperjanjikan.
18

 Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang 

menyatakan bahwa: 

 Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan 
atau dibuatnya, dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

19
 

 Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi 

itu dapat berupa perbuatan: 

                                                           
16

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Cet.2; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada), h.34-35. 
17

 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: 2008), h.180. 
18

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 

h.146. 
19

Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h12. 
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1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi 

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna 

3. Terlambat memenuhi prestasi 

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
20

 

 Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji 

yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi 

ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya 

tidak boleh dilakukannya.  

Seorang debitur yang lalai berarti melakukan wanprestasi ini dapat digugat 

di muka hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan kepada 

tergugat itu. Dengan ini, dalam kelalaian debitur bukanlah hal yang menyebabkan 

batal perjanjian, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga 

putusan itu bersifat “constitutief” yang secara aktif membatalkan perjanjian itu 

dan tidak “declaratoir”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan 

“discretionair” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila 

kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak 

pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.
21

 

Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk menentukan kapan 

seseorang harus melakukan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang 

telah dibuatnya. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang harus 

melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan sesuatu barang atau melakukan 

sesuatu perbuatan. Apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, 

maka ia telah melakukan wanprestasi. 

                                                           
20

Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, h.74 
21

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 1982), h.148. 
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Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari 

perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut 

dapat berupa:
22

 

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan 

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi 

perjanjian 

3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian 

4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan 

 Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang 

melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan 

perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara jika sampai di 

pengadilan. 

 Sanksi yang dapat dikenakan atas debitur yang lalai atau alpa terdapat 

empat macam, yaitu:
23

 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan dinamakan  

ganti rugi. 

2.  Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian 

3.  Peralihan resiko 

4.  Membayar biaya perkara, jika diperkarakan di depan hakim 

 

                                                           
22
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 Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati 

dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua 

kemungkinan alasannya yaitu:
24

 

a. Kesengajaan maupun kelalaian, dan 

b. Keadaan memaksa (force majure), di luar kemapuan debitur, jadi debitur tidak 

bersalah. 

  Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera 

janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, 

wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur (berutang) tidak 

memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam 

suatu perjanjian.
25

 Jadi, terjadinya suatu wanprestasi/ingkar janji karena debitur 

tidak memenuhi kewajiban dari apa yang di sepakati dalam suatu perikatan. 

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Konsep Dasar Perlindungan Konsumen 

a. Pengertian Perlindungan Konsumen   

  Menurut Az. Nasution  pengertian hukum perlindungan konsumen ialah :  

Suatu keseluruhan asas - asas dan kaidah - kaidah yang mengatur dan 
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan 
penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan 
penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

26
 

Dengan demikian Hukum Perlindungan Konsumen digunakan apabila 

antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, 

kemudian terjadi permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang 

tersebut. 
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Pengertian Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa, “Perlindungan 

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen”.
27

 Artinya, bahwa Pemerintah 

memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap 

hak-hak dan kepentingannya. 

Al-Qur‟an telah menjelaskan tentang pentingnya hakikat suatu informasi 

terhadap suatu berita yang tercantum dalam produksi agar tidak menghasilkan 

suatu kerugian kepada konsumen untuk lebih memperhatikan dengan teliti hal ini 

dapat dijelaskan dalam : 

Q.S. Al-Hujurat(49): 6 

نْ ف ب ك  بء  ٌ ىاْإ ىْ خ  اه  ء  يي  لى   ي أ يُّهبالَّر  ىاْع  ه ل ةٍ ف ح صْج ح  ب ث ج  يج ىْال ىْه  ك  ثٌ  ج إٍ ف ح ج يٌَّ ىا أىْ ج ص  س 

يي   ه  لْح نْ ً د  بف ع   ه 

Terjemahnya: 

Hai   orang-orang   yang beriman,   jika   datang   kepadamu   suatu orang   
Fasik membawa  berita,  maka  periksalah  dengan  teliti  agar  kamu  
tidak menimpakan    suatu    musibah    kepada    suatu    kaum  yang   
tanpa    mengetahui keadaannya dapat menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu.

28
 

Ayat di atas berpesan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jika 

datang kepada kamu seorang  fasik  membawa  suatu  berita  yang sangat  penting,  

maka kamu bersungguh-sungguhlah mencari suatu kejelasan, telitilah dalam suatu 

kebenaran  informasinya  dengan  menggunakan berbagai cara agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan tentang 

keadaan yang sebenarnya yang pada gilirannya dapat  segera  menyebakan  kamu  
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atas  perbuatan itu  beberapa  saat  saja  setelah terungkap  hal  yang  sebenarnya  

menjadi  orang-orang  menyesal  atas  tindakan kamu yang keliru.
29

 

Terjadinya peristiwa penipuan dalam transaksi juga begitu besar, 

diakibatkan minimnya informasi yang konsumen terima. Namun selaku 

keabsahan sistem transaksi telah sebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHP) pada Pasal 1458 yang menyatakan: 

Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika 
setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut 
dan harganya, maupun harganya belum dibayar.

30
 

 Jelas ini menjadi pekerjaan tambahan untuk memberi rasa nyaman untuk 

kedua belah pihak antara pelaku usaha ataupun konsumen. Oleh karena itu,  

kepentingan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

melaksanakan transaksi online begitu dibutuhkan terutama bagi konsumen 

mempunyai hak secara universal harus dijaga yaitu hak atas keamanan serta 

keselamatan dan hak atas informasi yang benar.  

2. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen 

Dalam Pasa1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 

Tahun 1999 bahwa : 

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

31
 

Namun dalam pengertian di atas pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup 

eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan. 
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 Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa : 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.

32
 

Terkait Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

bahwa konsumen itu merupakan seseorang yang membeli barang atau 

menggunakan jasa untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun keluarganya. 

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen 

Adanya hak dan kewajiban dimaksudkan untuk dapat menciptakan 

kenyamanan dalam berusaha serta untuk menciptakan pola hubungan yang 

selaras/seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.
33

 Adapun beberapa hak dan 

kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, yakni sebagai berikut: 

a. Hak Pelaku Usaha  

Hak pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 

6 sebagai berikut :  

1) Hak dalam menerima suatu pembayaran yang telah sesuai dengan 

kesepakatan baik dari segi kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa 

yang di perdagangkan. 

2)  Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen  

yang tidak beritikad baik. 

3)   Hak untuk melakukan pembelaan terhadap diri sendiri dalam penyelesaian   

hukum sengketa konsumen. 
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4)  Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian yang dialami konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang 

diperdagangkan. 

5)   Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

b. Kewajiban Pelaku Usaha 

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Pasal 7 sebagai berikut : 

1)   Dalam menjalankan kegiatan usahanya harus beritikad baik. 

2)  Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi serta 

jaminan barang/jasa dan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan. 

3)   Melayani dan memperlakukan konsumen secara baik, benar dan jujur serta 

tidak adanya diskriminatif. 

4)  Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan dan atau yang 

diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang 

berlaku. 

5)  Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba 

barang/jasa tertentu dan memberi jaminan dan/atau garansi terhadap 

barang yang diperdagangkan dan/atau yang dibuat. 
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c. Hak Konsumen  

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak- hak 

konsumen sebagai berikut : 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap barang/jasa 

yang dikonsumsi. 

2)  Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar 

dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.  

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang/jasa. 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang 

digunakan. 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6)  Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif.  

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika 

barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  

d. Kewajiban Konsumen  
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Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, dinyatakan bahwa 

kewajiban konsumen sebagai berikut : 

1) Terhadap informasi barang/jasa harus mengikuti petunjuk atau membaca 

pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa tersebut. Tujuannya adalah untuk 

menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Oleh 

karena itu, konsumen harus membacanya terlebih dahulu dan meneliti 

label, etiket, kandungan barang dan jasa, serta begitu juga dengan cara 

penggunaannya. 

2) Dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa harus beritikad baik. 

Itikad baik sangat dibutuhkan ketika konsumen akan bertransaksi. Dengan 

konsumen beritikad baik, maka barang/jasa yang diinginkan dapat 

terpenuhi dengan baik atau dengan penuh kepuasan. 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen perlu 

membayar barang dan jasa yang telah dibeli, tentunya dengan nilai tukar 

yang disepakati. 

4)  Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. Ketika konsumen dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa 

yang telah didapat, maka konsumen secepatnya menyelesaikan masalah 

dengan pelaku usaha tersebut. Penyelesaian masalah harus juga 

diperhatikan mungkin bisa diselesaikan dengan cara damai. Jika tidak 

ditemukan titik penyelesaian, cara hukum dapat dilakukan tetapi dengan 

memperhatikan norma dan prosedur yang berlaku. 

4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Berbeicara tentang perlindungan konsumen, sama halnya membicarakan 

tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya 
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tanggung jawab pelaku usaha dimaksudkan untuk suatu bentuk memberikan 

perlindungan terhadap konsumen.
34

 Dalam perlindungan hukum terhadap 

konsumen terdapat adanya suatu jaminan kerahasiaan data-data pribadi 

konsumen, karena data-data pribadi tersebut jika tidak dijaga kerahasiaannya 

oleh pelaku usaha dapat diperjualbelikan oleh pihak lain untuk kepentingan 

promosi. Selain itu terdapat beberapa perlindungan dari sisi konsumen, yaitu:
35

 

a. Perlindungan Konsumen dari sisi Produk 

Dalam menawarkan produknya, pelaku usaha di wajibkan untuk: 

1) Memberikan informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang telah 

ditawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen tidak disesatkan terhadap 

informasi yang sifatnya mendasar seperti (kualitas produk apakah baru, asli, 

palsu, bekas, imitasi, ukuran dan jenis produk). Sesuai dengan kewajiban 

pelaku usaha Pasal 7 Angka 2 UUPK. Dengan ini dapat membantu 

konsumen untuk mengambil suatu keputusan dalam membeli atau tidak.  

2) Informasi produk yang diberikan harus menggunakan bahasa yang dapat di 

mengerti. Bahasa yang digunakan disesuaikan dari asal Negara pelaku usaha 

berada.  

3) Pelaku usaha memberikan jaminan dalam produknya bahwa produk yang 

ditawarkan nyaman dan aman dipergunakan atau dikonsumsi sesuai yang di 

promosikan oleh pelaku usaha. Sebagaimana dicantumkan dalam kewajiban 

pelaku usaha Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf d 

yang menyebutkan bahwa “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang 
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diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 

barang dan/atau jasa yang berlaku”. 

Dengan ini, pelau usaha di Indonesia dalam mendeskripsikan produknya 

sangat minim informasi, hanya menyebutkan harga dan penjelasan sedikit 

mengenai produk. Dalam bertransaksi juga menuntut konsumen dengan pelaku 

usaha bahasanya mudah dipahami serta dalam suatu produk penting untuk 

pengenalan produk karena konsumen apabila salah dalam pemilihan produk akan 

berakibat dapat merugikan diri sendiri.  

b. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Sisi Transaksi 

 Tidak semua konsumen paham akan cara bertransaksi melalui media 

internet sehingga dalam hal ini pelaku usaha perlu mencantumkan dengan jelas 

dan lengkap mengenai mekanisme transaksi serta hal-hal lain berkenaan dengan 

transaksi, seperti:  

1)  Konsumen diharuskan memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi seperti 

mengisi data pribadi dan alamat lengkap pada form yang ada pada website 

pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk data administrasi dan untuk 

mengetahui kredibilitas seorang konsumen. 

2)   Adanya kesempatan konsumen untuk mengkaji ulang transaksi yang akan 

dilakukannya, dimaksudkan untuk menghindari kesalahan yang dibuat 

oleh konsumen. Maka pada toko online ada fasilitas cancel order (batal) 

atau don‟Agree yang dapat diklik oleh konsumen jika tidak ingin 

melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. 

3)  Harga dari produk yang ditawarkan, apakah sudahtermasuk ongkos kirim 

atau belum. Biasanya pelaku usaha toko online menambahkan biaya 
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tersendiri untuk pengiriman barang. Jadi harga produk yang tercantum 

dalam website pelaku usaha belum termasuk biaya pengiriman. 

4)   Informasi mengenai dapat atau tidaknya konsumen mengembalikan barang 

yang sudah dibeli beserta mekanismenya. Hal ini sangat penting 

dimengerti oleh konsumen, karena tidak semua barang yang menajadi 

pesanannya itu diterima dengan sempurna, ada kemungkinan rusak pada 

saat pengiriman ataupun barang tersebut cacat produksi. Sehingga 

konsumen dapat mengembalikan barang tersebut sesuai dengan 

mekanisme yang telah ditentukan oleh pelaku usaha dan konsumen 

mendapatkan barang yang baru lagi.  

5)   Mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini sangat penting diinformasikan 

dengan jelas oleh pelaku usaha kepada konsumen, karena tidak selamanya 

suatu transaksi berjalan dengan lancar, adakalanya sengketa antar pelaku 

usaha dengan konsumen terjadi. 

6)   Jangka waktu pengajuan klaim yang wajar, dalam hal pengajuan klaim ini 

diharapkan jangka waktu tidak terlalu singkat karena akan merugikan 

konsumen itu sendiri.  

7)   Pelaku usaha harus menyediakan suatu rekaman transaksi yang setiap saat 

bisa diakses oleh konsumen yang didalamnya berkaitan dengan transaksi 

yang telah atau sedang dilakukan oleh konsumen. Rekaman transaksi ini 

dapat dijadikan suatu bukti di persidangan jika terjadi sengketa antara 

pelaku usaha dan konsumen. 

8)  Dalam hal ini menyangkut mekanisme pengiriman barang, mekanisme 

pengiriman barang perlu diketahui dengan jelas oleh konsumen, karena 
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disini konsumen akan memilih dengan cara apa barang pesanannya 

dikirim,  melalui kurir, jasa pengiriman atau Cash On Delivery (COD).
36

 

Berdasarkan penjelasan di atas, mengingat bahwa sangat penting pelaku 

usaha mencantumkan dengan jelas dan lengkap hal-hal yang terkait dengan 

mekanisme transaksi melalui media internet agar konsumen dapat lebih paham 

dan mengerti agar tidak terjadi adanya penipuan dalam transaksi. 
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BAB III 

TINJAUAN TRANSAKSI E-COMMERCE 

TERKAIT KESEPAKATAN PARA PIHAK 

A. Transaksi Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) 

1.Pengertian E-Commerce 

Menurut Onno w. Purbo dan Aang arif Wahyudi e-commerce adalah 

kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, pabrik, perusahaan telekomunikasi 

dan perdagangan perantara dengan menggunakan jaringan komputer. E-commerce 

telah mencakup seluruh kegiatan komersial e-commerce sebagai salah satu dari 

cakupan mengenai teknologi, metode dan penerapan yang dapat melakukan suatu 

transaksi bisnis tanpa memakai kertas sebagai sarana mekanisme transaksi.
1
 

Dengan ini transaksi e-commerce sangat diketahui penerapannya lebih 

memudahkan dalam kegiatan berbisnis dengan mana mengandalkan jaringan 

komputer. 

Menurut Amir Hatman, e-commerce merupakan salah satu bentuk 

mekanisme bisnis tak hanya itu secara elektronik yang fokus terhadap transaksi 

bisnis berdasar perseorangan sebagai sarana atau media pergantian barang dan 

jasa dengan menggunakan internet.
2
 Jadi, dari pengertian Amir Hotman tentang e-

commerce bahwa transaksi melalui media internet merupakan sarana atau media 

dalam memperjualbelikan barang ataupun jasa serta sebagai mekanisme yang 

mudah dalam bernisnis. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), menyatakan bahwa transaksi 

eletronik merupakan “perbuatan hukum yang dijalankan dengan memanfaatkan 

komputer, jaringan komputer melainkan media elektronik lainnya”.
3
 Jadi, 

terjadinya kegiatan hukum dalam pelaksanaannya dengan menggunakan media 

elektronik. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa e-commerce 

tentunya berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara digital dengan 

menggunakan komputer yang tersambung dengan internet. Oleh karena itu, 

peranan internet sangan penting dalam e-commerce karena komputer digunakan 

untuk bertransaksi juga dapat digunakan untuk berkomunikasi antara pihak 

pembeli dan penjual. Dengan demikian, model transaksi dalam lingkup e-

commerce akan berbeda dengan transaksi bisnis konvensional. Dalam transaksi 

bisnis konvensional memerlukan tatap muka sedangkan dalam e-commerce tidak 

dapat diperlukan tatap muka. 

 Dari definisi di atas, terdapat beberapa persamaan, dengan demikian  

persamaan tersebut e-commerce memiliki keistimewaan sendiri yaitu sebagai 

berikut: 

a. Terjalin transaksi antar dua belah pihak. 

b. Berlakunya pertukaran barang, jasa atau informasi. 

c. Internet adalah sarana utama dalam metode atau prosedur perdagangan tersebut. 
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2. Jenis-Jenis Transaksi E-commerce 

Terdapat beberapa bentuk transaksi e-commerce yang umumnya 

dilaksnakan oleh banyak orang dengan media internet. Dalam hal ini, Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik, dan Pasal 40 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan 

transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik” 

a.  Antar pelaku usaha : 

Pasal 40 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 telah di 

jelaskan tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa 

maksud dari “Antar Pelaku Usaha” yaitu merupakan transaksi elektronik dengan 

model transaksi bisnis ke bisnis (bussiness to bussiness). 

Mengenai penjelasannya lebih lanjut, sebagai berikut:
4
 

1) Bussiness to Bussiness 

E-commerce dengan jenis Bussiness to Bussiness umumnya dimiliki oleh 

suatu perusahaan yang biasa disebut juga dengan online retail yang di mana demi 

menyadiakan transaksi elektronik baik berupa barang atau jasa yang dikerjakan 

oleh antar perusahaan. Dalam proses e-commerce dengan jenis Bussiness to 

Bussiness, menggunakan Electronic Data Interchange (EDI) dan e-mail. EDI itu 

sendiri merupakan cara pengiriman data yang tersusun, dengan ukuran standar 

yang disepakati dalam bentuk elektronik dari sistem komputer yang satu ke sistem 

komputer yang lainnya. Salah satu contohnya Bhinneka. Bhinneka merupakan 

suatu pendahulu e-commerce di Indonesia yang mecakup konsep bisnis (Bussiness 

                                                           
4
Octosa, Apa itu E-commerce, https://idseducation.com/articles.com/articles/apa-itu-

ecommerce/.(Diakses 1 Juni 2020).  
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to Bussiness) dan (Bussiness to consumer). Tetapi, saat ini juga mulai merambah 

ke ranah marketplace (Consumer to Consumer). 

b. Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen  

Pelaku usaha dengan konsumen merupakan transaksi elektronik 

menggunakan bentuk transaksi bisnis ke konsumen (bussiness to consumer).  

2) Business to Consumer 

 Business to Consumer, merupakan jenis e-commerce yang mempunyai 

perusahaan toko online serta memiliki alamat website sendiri agar mereka dapat 

memasarkan produknya. Barang dan jasa yang ditawarkan lagsung dari 

perusahaan yang disampaikan kepada pembelinya. Perusahaan yang berbasis E-

commerce Business to Consumer pada umumnya cukup besar dengan mempunyai 

pendanaan dan sumber daya yang besar dalam mengelola situsnya ataupun 

menjalankan bisnisnya tersebut. Sebagai salah satu contohnya adalah Lazada. 

c. Antar Pribadi  

“Antar Pribadi” merupakan transaksi elektronik menggunakan model 

transaksi konsumen ke konsumen (consumer to consumer).  

3) Consumer to Consumer 

Pada umunya E-commerce Consumer to Consumer pelaku usaha 

menawarkan produk yang mereka jual kepada calon konsumen. Apabila 

konsumen tertarik maka ia perlu mengirim uang untuk salah satu sarana 

pembayaran ke rekening bersama. Jenis e-commerce ini berperan sebagai platform 

atau online marketplace sama halnya persoalan pasar bentuk jual beli tradisonal. 

Tokopedia, Bukalapak, line shopping dan Shopee.id merupakan salah satu contoh 

dari jenis E-commerce Consumer to Consumer. 
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d. Antara Instansi 

“Antar Instansi” merupakan Transaksi Elektronik dengan meggunakan 

bentuk transaksi antar-instansi.  

4) Consumer to Business 

 Pada jenis E-commerce Consumer to Business, bahwa sekelompok besar 

individu mereka telah mempersiapkan bantuan jasa maupun produk kepada 

perusahaan yang sedang membutuhkan produk maupun jasa yang mereka 

rekomendasi/usulkan. Contohnya yaitu website www.istockphoto.com 

3. Keunggulan dan Kelemahan E-Commerce  Pada Perjanjian Jual Beli 

Ada beberapa kelebihan dari berbisnis online, antara lain:
5
 

a. Dana awal yang digunakan relatif kecil 

Modal yang digunakan yaitu layanan kesempatan internet serta kapasitas untuk 

menjalankannya. Beragam fasilitator jasa yang telah menyarankan media 

promosi, baik berbayar atau tidak prabayar dalam hal ini gratis. Keuntungan 

yang didapatkan bisa lebih besar karena jalur distribusi menjadi relatif lebih 

pendek. Produsen dan konsumen dapat langsung melakukan transaksi tanpa 

ada perantara. Hal ini berbeda dengan bisnis di dunia nyata, yang biasanya 

memiliki beberapa jalur distribusi yang harus dilalui, sehingga keuntungan 

yang didapatkan menjadi lebih kecil di karenakan terpotong dengan biaya 

distribusi. 

 

 

 

                                                           
5
Arip Purkin, Bisnis Online Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum), h.20-25. 
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b. Bisnis lebih praktis dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat 

Bisnis online merupakan bisnis selama fasilitas tersedia dalam mengakses 

internet yang dapat dilakukan kapanpun dan di manapun. Bisnis ini juga dapat 

berjalan secara otomatis tanpa harus menunggu owner secara terus-menerus.   

c.  Meningkatkan efisiensi, dalam memberikan layanan kepada konsumen, 

terutama jarak dan waktu. 

d. Hemat dalam berbagai biaya operasional 

Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara 

otomatis akan meningkatkan keuntungan. Beberapa komponen diantaranya 

yakni, biaya seperti sewa tempat, transportasi, komunikasi, gaji karyawan dan 

yang lainnya akan lebih hemat.  

e. Akses pasar yang lebih luas 

Pasar dapat dijangkau oleh semua orang tanpa dibatasi oleh sekat wilayah. 

Dengan tersedianya kesempatan pasar yang luas, sangat menunjang 

kemampuan dalam memperoleh konsumen baru yang jumlahnya dapat 

bertambah besar.  

f. Komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen lebih mudah, dan hemat 

waktu serta biaya. Konsumen juga lebih mudah dalam mendapatkan informasi 

yang diinginkan dengan sistem online. 

Selain dari beberapa keuntungan di atas, dalam hal ini berbisnis online 

juga mempunyai kelemahan, antara lain: 

1. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia sendiri terhadap 

transaksi online, termasuk tentang pembayaran.  
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2.  Masih kurangnya pengetahuan mengenai teknologi dan informasi, sehingga 

untuk pemanfaatan banyak menimbulkan kekhawatiran. 

3.  Perlu adanya kehati-hatian yang tinggi, mengingat bisnis online dilakukan 

dengan pihak yang lalai akan tanggung jawab, selain itu biasanya pihak 

pelaku usaha tidak dikenal reputasi dan kredibilitasnya, sehingga dapat 

terjebak dalam penipuan. 

4.   Memerlukan suatu kepercayaan dalam melakukan proses transaksi. Karena 

orang tersebut akan melakukan suatu transaksi yang hanya dikenal melalui 

dunia maya yang tidak pernah bertatap muka secara langsung. Maka dari 

ini, sangat diperlukan kehati-hatian agar tidak tertipu. 

5.  Banyaknya pembobolan data atau rekening tabungan oleh para hacker yang 

tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan dengan jelas prospek 

penerapan akses bagi kelompok tidak berwenang dalam hal ini yang 

bertujuan niat tidak baik.   

6.  Terjadinya gangguan teknis yang diakibatkan seperti adanya kesalahan 

menggunakan suatu komponen komputer serta adanya kelalaian pengisian 

terhadap data.  

7. Terjadinya gangguan pelayanan (server) sehingga dapat kehilangan 

kesempatan berbisnis. Misal kondisi seperti ini berlangsung pada waktu 

orderan lagi padat/ramai, meskipun internet belum berhasil dijangkau 

karena adanya kesalahan teknis, sehinga peluang terlewatkan sedemikian 

itu. 
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B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli E-Commerce  

 Perjanjian dianggap sah secara hukum apabila perjanjian persyaratan 

dalam jual beli tersebut terpenuhi objek dan subjeknya. Apabila keduanya baik 

maka objek dan subjeknya tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. 

 Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 hal yang dianggap sahnya 

suatu perjanjian, antara lain:
6
 

1. Adanya kata sepakat dari para pihak 

Agar perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap 

segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau 

kesepakatanya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam 

preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai 

berikut “Atas apa yang disebutkan di atas, para pihak setuju dan sepakat hal-hal 

sebagai berikut:” 

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat penting dalam suatu 

perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud 

memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak 

memiliki ikatan bagi para pembuatannya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan 

penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan 

tertulis. 

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka 

KUHPerdata menyebutkan ada tiga hal sebab kesepakatan tidak diberikan secara 

sukarela. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan:
7
 

                                                           
6
Widi Nugraha Ningsih dan Erlinawati Mira, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi 

Online, (Jakarta: CV. Pustaka Bengawan, 2017), h.3. 
7
Sitti Nurjannah, “Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, 

Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum 3.1 (2016), h.119. 
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a. Mengandung paksaan (dwang), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi 

mental. 

b. Mengandung penipuan (bedrog), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah 

satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi. 

c. Mengandung kekhilafan atau kesesatan/kekelituan (dwaling), bahwa salah satu 

pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subjek dan objek perjanjian. 

Terhadap subjek disebut error in persona atau kekeliruan pada orang, misal 

melakukan perjanjian dengan seseorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat 

bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap objek 

disebut error in substantia atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu 

akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu. 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Syarat cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu setiap orang yang 

telah dewasa dan fikirannya yang sehat. Menurut Pasal 330 Ayat (1) BW 

ketentuan dewasa bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 

umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”. Artinya, bahwa setiap 

orang yang telah genap usianya 21 tahun, maka orang tersebut telah dewasa, jika 

sebaliknya usianya belum mencapai genap 21 tahun tetapi telah menikah maka 

orang tersebut sudah dewasa. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa jika orang 

telah pada usia belum genap 21 tahun, maka orang tersebut otomatis menjadi 

dewasa, namun jika perkawinannya bubar sebelum usia genap 21 tahun, maka 

orang tersebut tetap dianggap dewasa karena tekanan usia dewasa adalah “telah 

kawin”. Sekalipun dalam berbagai Undang-Undang menetapkan batas usia 

seseorang menjadi dewasa berbeda-beda, seperti pada Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan membatasi usia dewasa laki-laki 19 tahun dan 
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perempuan 18 tahun. Namun yang dijadikan standar usia dewasa kaitannya 

dengan membuat perjanjian adalah genap 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam 

BW. Dengan demikian, orang-orang yang cakap dalam membuat suatu perjanjian 

pada dasarnya adalah semua orang sebagai subjek hukum. Dikecualikan sebagai 

orang cakap membuat perjanjian yaitu sebagai berikut: 

a. Anak-anak yang belum genap 21 tahun 

b. Orang yang ditaruh di bawah pengawasan 

c. Orang yang sakit atau terganggu kondisi jiwanya 

3. Suatu hal tertentu  

Suatu hal tertentu merupakan suatu pokok perjanjian. Pasal 1333 

KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu 

benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus 

memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu 

(certainly of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan 

kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling 

sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable). 

4. Sebab yang halal (Causa yang tidak terlarang) 

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang 

halal. Jika objek dalam perjanjian itu ilegal, atau bertentangan dengan kesusilaan 

atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, 

perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang ilegal, maka 

kontrak ini tidak sah.  

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu 

kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, 
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dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-

undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan 

dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa 

perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yang 

mudah, kerena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-

beda antara daerah-daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara 

kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilain orang terhadap 

kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.   

 Berdasarkan ketentuan di atas, jika dibandingkan dengan kontrak 

perjanjian elektronik, perjanjian konvensional lebih mudah mendeteksi adanya 

ketidakpenuhan persyaratan perjanjian tersebut karena dalam proses pembuatan 

kontrak antara pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung sehingga 

lahirlah suatu kesepakatan yang dilakukan secara nyata. Berbeda dengan 

perjanjian secara e-commerce, mengingat bahwa antara kedua belah pihak tidak 

bertatap muka atau tidak bertemu satu sama lain maka sulit mendeteksi apakah 

syarat sah perjanjian tersebut sudah terpenuhi seluruhnya. Tidak ada yang 

menjamin secara pasti akan hal ini dan siapa saja yang bisa menjamin bahwa jika 

sebuah kontrak yang telah dibuat ternyata batal demi hukum di kemudian hari 

karena objek yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketetuan 1320 

KUHPerdata. Hal-hal semacam seperti ini harusnya perlu diperhatikan agar tidak 

merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan dengan adanya 

sistem e-commerce. 

 Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi jual beli elektronik tidak jauh 

beda dengan pihak-pihak yang terlibat secara konvensional, perbedaannya berada 

pada pertemuan yang dilakukan oleh para pihak. Dalam tranksaksi e-commerce, 

pihak yang terlibat antara lain: 
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a)  Pelaku usaha atau penjual yang memasarkan produknya  

b) Konsumen atau pembeli yang tidak dilarang oleh Undang-Undang yang 

menerima tawaran ataupun barang dari pelaku usaha. 

c)  Bank sebagai pihak penyalur dana, sebab dalam transaksi e-commerce pelaku 

usaha dan konsumen tidak dihadapkan secara langsung dan berada pada lokasi 

yang berbeda sehingga pembayaran dilakukan melalui bank. 

d) Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. 

Dengan semakin banyaknya transaksi melalui e-commerce maka 

diperlukan juga ketegasan mengenai hukum yang mengatur, sehingga dalam 

transaksi e-commerce pihak-pihak yang terlibat dapat mendapatkan perlindungan 

hukum jika suatu saat pelaksanaan e-commerce terjadi permasalahan. Sama 

halnya dengan bukti otentik seperti dokumen atau data atas perjanjian jual beli e-

commerce, harus membutuhkan kekuatan hukum yang mengikat dan pasti, jika 

dilihat selama ini bukti otentik perjanjian sah yang diketahui apabila bukti 

tersebut tertuang jelas dalam kertas (hitam diatas putih). 

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang telah mengatur mengenai 4 syarat 

sahnya perjanjian, hal ini pun juga berlaku dalam perjanjian jual beli dalam 

transaksi e-commerce. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 47 Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik:
9
 

1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau 

bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh 

para pihak. 

                                                           
9
Republik Negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekntronik, Pasal 47. 
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2.  Kontrak elektronik dianggap sah  apabila:  

a)  Terdapat kesepakatan para pihak  

b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

c)  Terdapat hal tertentu 

d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.  

C. Teori-Teori Sepakat dalam Jual Beli 

1. Teori Perjanjian Jual Beli Pada Kedua Pihak Berhadapan Langsung, yaitu 

sebagai berikut:
10

 

a. Teori Kehendak  

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah 

kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan 

antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus 

dinyatakan. Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila 

terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Karena dalam 

kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh 

orang lain.  

b. Teori Pernyataan  

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah 

kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa 

yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu 

                                                           
10

Rustam Magun Pikahulan, Hukum Perikatan (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara 

Press, 2016), h.45-46.  
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kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi 

dasar dari terbentuknya perjanjian. Teori pernyataan lahir sebagai jawaban 

terhadap kelemahan teori kehendak. Namun teori ini juga memiliki kelemahan, 

karena teori pernyataan hanya berfokus pada pernyataan dan tidak 

memperhatikan kehendak seseorang. Sehingga terdapat potensi kerugian yang 

terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. 

c. Teori Kepercayaan  

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori 

pernyataan. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang 

diperlunak. 

Berdasarkan pendapat teori ini, bahwa kehendak merupakan faktor sebagai 

penentu adanya perjanjian. Walaupun, hubungan antara kehendak dan pernyataan 

tidak terpisahkan maka dari ini, suatu kehendak harus dinyatakan. Kelemahan 

teori ini, timbulnya kesulitan jika adanya ketidaksesuaian antara kehendak dan 

pernyataan. Sebab dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai 

yang dinyatakan oleh orang lain. 

2. Teori Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce, yaitu sebagai berikut:
11

 

a. Teori Pernyataan 

  Dari teori ini, perjanjian telah lahir saat penawaran telah ditulis pada surat 

jawaban penerimaan. Bahwa lahirnya perjanjian saat pihal lain menyatakan 

penerimaannya baik itu dalam bentuk tertulis. Teori ini berpendapat bahwa, 

saat pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan dan pihak yang 

menerima tawaran saling bertemu. Teori ini terdapat kelemahan yang tidak 
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I Ketut Oka Setiawan, Hukum perikatan (Jakarta : sinar grafika offset, 2015),h.71-73.  
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bisa dipastikan kapan perjanjian itu lahir. Sebab sulit membuktikan kapan 

penulisan surat jawaban penerimaan tersebut.  

b. Teori Pengiriman 

Lahirnya perjanjian saat pengiriman jawaban penerimaan. Teori ini 

bersifat pasti, karena tanggal cap pos dapat dijadikan patokan ketika lahirnya 

perjanjian dan sejak saat itu penerima tidak lagi memilih kekuasaan atas 

jawaban penerimaan tersebut. Teori ini memiliki kelemahan bahwa perjanjian 

yang lahir dan telah mengikat pihak yang menawarkan saat ia sendiri belum 

tahu akan hal itu. selain kelemahan, terdapat juga rasa ketidakadilan bagi para 

pihak yang ditawari. Dengan demikian, pihak penawar dapat saja menarik 

kembali tawarannya. Akan tetapi pada pihak penawar tidak memiliki 

kesempatan yang sama, sebab perjanjian lahir dengan dikirimnya jawaban 

penerimaan, walaupun belum sampai pada pihak yang menawarkan. 

c. Teori Pengetahuan (Vernemimgs Theorie)  

Demi menangani kekurangan teori pengiriman tersebut, lalu berpindah 

ketika lahirnya perjanjian sampai pada jawaban penerimaan diketahui oleh 

orang yang menawarkan. Dengan demikian, perjanjian itu lahir pada saat surat 

jawaban penerimaan diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.  

Kekurangan teori ini ialah walaupun terkesan baik dan adil, tetapi terdapat 

juga kelemahan, yaitu selama penerimaan surat jawaban tidak membuka isi 

surat tersebut maka ia tidak tahu isinya terdapat penerimaan. Kelemahan 

lainnya tidak dapat ditetapkan kapan surat itu dibuka dan dibaca. Sebab yang 

mengetahui lebih pasti hanyalah penerima saja, maka ia bebas untuk 

mengundurkan ketika lahirnya perjanjian.  
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Jika terjadi surat yang dikirim oleh akseptor hilang oleh pos, apakah 

dengan begitu tidak pernah terjadi atau lahir perjanjian. Dalam pergaulan hidup 

sehari-hari, ketika telah menerima suatu tawaran (telah dikirim) maka ia dapat 

berpendapat bahwa orang yang menawarkan telah terikat oleh akseptasinya 

sehingga lahir perjanjian antara mereka, si akseptor juga sudah harus siap-siap 

untuk menjalankan kewajiban yang muncul dari akseptasi atau penerimaannya 

itu.   

d. Teori Penerimaan (Ontvangs Theorie)  

Anjuran ini timbul sebagai upaya menutupi kekurangan teori pengetahuan 

yang telah dinyatakan di muka. Perjanjian lahir sejak saat diterimanya jawaban, 

tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, yang 

pokok yaitu ketika surat itu sampai pada alamat si penerima surat. Anjuran ini 

banyak diterima oleh sarjana termasuk Hoge Raad dalam beberapa arrest-nya. 

Dengan demikian teori penerimaan ini lebih banyak diterima atau digunakan 

pada umumnya, bahwa ketika barang yang diperjanjikan telah diterima 

konsumen maka perjanjian tersebut telah dikatakan lahir dan terjadi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Melalui E-Commerce 

Dalam pelaksanaan transaksi melalui e-commerce tidak terlepas dari 

suatu perjanjian atau perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih sesuai ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata. 

Suatu perjanjian agar dapat menjadi sah serta mengikat para pihak, maka 

perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan 

syarat kedua (adanya kecakapan) dua syarat ini disebut syarat subjektif karena 

melekat pada diri orang yang menajadi subjek perjanjian. Sedangkan yang 

berkaitan dengan syarat ketiga (adanya hal tertentu atau objek perjanjian) dan 

yang keempat (adanya causa yang halal) yang selanjutnya disebut sebagai syarat 

objektif  karena hal tersebut mengenai objek perjanjian.  

 Terkait Pelaksanaan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terbagi atas 

tiga bagian yaitu:
1
 

1. Tahap Pra Kontraktual Dalam Pelaksanaan Transaksi E-Commerce  

Secara umum terdiri dari empat bagian dalam melakukan penjualan 

melalui media internet, yaitu sebagai berikut: 

a. Menetapkan ide untuk berbisnis 

b. Melaksanakan penelitian pasar mengenai prospek bidang usaha 

                                                           
1
Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, “Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 “, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.11, 

No.05, (2014), h.387-389. 
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c. Menyediakan bahan penunjang untuk mewujudkan usaha 

d. Membuat website sebagai identitas perusahaan 

e. Melakukan promosi untuk mengundang pengunjung 

2. Tahap Kontraktual Dalam pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui E-

Commerce 

 Kontrak elektronik lahir saat penjual menyepakati pesanan pembeli 

(buyer) atau konsumen tersebut yang dilakukan menggunakan komunikasi teks 

yang dikirim dengan e-mail melainkan melalui Personal Chat lainnya yang 

ditujukan kepada pembeli (konsumen). Penjelasan ini sesuai dengan ketetapan 

Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: 

a. Selain ditetapkan oleh para pihak, Transaksi Elektronik berlangsung ketika 

penawaran transaksi yang dikirim pengirim diterima dan disetujui penerima. 

b. Persetujuan atas penawaran perihal Transaksi Elektronik sebagai halnya dari 

Ayat 1 perlu dilaksanakan dengan penjelasan penerimaan secara elektronik. 

3. Tahap Post Kontraktual Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce 

Syarat kontrak atau perjanjian dalam transaksi jual beli e-commerce 

Transaksi jual beli yang telah terjadi menggunakan media internet itu sah 

dan mengikat para pihak apabila kontrak elektroniknya telah memenuhi dari 

syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 

Ayat 1 KUHPerdata, bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” 

 Percakapan/komunikasi yang dilakukan melalui media internet antara 

penjual dan pembeli merupakan isi dari informasi elektronik yang dapat dijadikan 
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salah satu bukti dalam menunjukkan dan mengutarakan perjanjian yang 

berlangsung terhadap para pihak. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 

ITE menyatakan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. 

 Pada umumnya terkait pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik 

dasarnya tidak jauh berbeda dengan transaksi secara konvensional yang di mana 

suatu kesepakatan lahir jika objek perjanjian atas harga barang ataupun jasa 

tersebut telah disepakati masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan transaksi jual 

beli melalui elektronik dalam setiap kontrak jual belinya maupun bentuk kontrak 

lainnya akan melalui tiga rangkaian tahapan sesuai juga yang disebutkan dalam 

ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Sehingga pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahap 

kontrak, yakni: Tahap pra kontraktual (adanya penawaran dan penerimaan), tahap 

kontraktual (adanya persesuaian kehendak antara para pihak), dan tahap post 

kontraktual (pelaksanaan perjanjanjian). Dalam hal ini yang terpenting sebelum 

menuju kepada suatu kesepakatan dalam setiap kontrak atau perjanjian yaitu 

adanya penawaran dan penerimaan oleh para pihak juga dilengkapi dengan 

pembayaran serta pengiriman barang/jasa tersebut. Pelaksanaan jual beli melalui 

elektronik secara umum dilakukan dalam tahap sebagai berikut: 

a. Penawaran, dalam hal ini maka seseorang akan masuk ke dalam suatu ikatan 

kontrak. Dalam transaksi jual beli melalui e-commerce yang melakukan suatu 

penawaran yaitu produsen atau yang di mana para pelaku usaha dapat 

memanfaatkan website untuk menjalankan produk yang dijualnya atau 

mengupload produk yang akan dijual dilengkapi dengan deskripsi produk yang 

jelas. Dalam websitenya menampilkan yang ditawarkan baik dari segi harga, 

nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang telah diisi sebelumnya oleh 
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pembeli. Dengan ini pihak konsumen dengan mudah mengenali dan melihat 

barang/produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa dibatasi ruang dan 

waktu. Mengenai tawaran ini merupakan suatu pernyataan mengenai syarat-

syarat yang dikehendaki oleh penawar agar mengikat, apabila penawaran 

tersebut diterima berarti adanya persetujuan yang tercapai. Transaksi bisnis 

yang menggunakan e-commere , suatu tawaran dapat dilakukan terhadap 

seseorang tertentu dan hanya terbuka bagi yang menerimanya. Maka dengan 

ini dapat dikatakan bahwa penawaran itu terjadi jika konsumen membuka 

website atau melihat barang yang ditawarkan pelaku usaha baik di sosial media 

ataupun marketpalce. Akan tetapi biasanya pelaku usaha juga menawarkan 

barang oleh konsumen tidak sesuai dengan yang di perlihatkan baik masalah 

dari segi warna ataupun kainnya. 

b. Penerimaan, selaku produsen/pelaku usaha dengan ini menggunakan penawaran 

di website ataupun suatu marketpalce maka penerimaan itu terjadi tergantung 

pada tempat dilakukannya penawaran tersebut, baik melalui website ataupun 

marketpalce. Pihak konsumen atau selaku calon pembeli dapat membuat 

kesepakatan terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang ditawarkan. Pada 

transaksi jual beli secara elektronik sebelum memasuki tahap pembayaran, 

konsumen dapat menyimpan terlebih dahulu barang yang telah ditawarkan oleh 

pelaku usaha.  

c. Pembayaran, dalam situs online cara pembayaran dilakukan atas kesepakatan 

antara pembeli dan penjual. Awalnya pembeli akan menghubungi penjual pada 

nomor Hp/Telfon. Maka kedua belah pihak dapat menentukan dan sepakat 

terhadap transaksi bagaimana yang mereka inginkan. Misalnya COD atau Cash 

On delivery atau pembayaran yang dilakukan bertemu secara langsung, selain 

itu jika terdapat masalah dalam jarak dapat menggunakan sistem pembayaran 
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transfer lewat bank dengan mana pihak konsumen mengirimkan bukti 

transfer/pembayaran barang atau jasa yang mereka telah pesan.  

  Dalam suatu pembayaran adapun beberapa susunannya yaitu sebagai 

berikut:
2
 

1. Cash on Delivery (COD) 

Sistem pembayarannya secara langsung membayar ke pelaku usaha 

selaku penjualnya.  

2. Membayar melalui jasa kurir/delivery service  

Penjual dan Pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/delivery 

service untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang 

pembelian barang melalui jasa kurir/delivery service. 

3. Debit on Delivery atau Credit on Delivery  

Selain COD, adapula transaksi dengan cara Debit on Delivery, yaitu 

pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan bank, 

pembeli dapat menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima 

pesanan. Atau bisa pula menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh bank 

dengan cara transaksi seperti Debit on Delivery.  

4. Menggunakan Transfer Rekening Bank  

Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang 

tunai antar bank. 

5. Menggunakan Escrow Account  

                                                           
2
Muh.Rizqi Romodhon , Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i (Cet.I; Surabaya: 

CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015), h.96-98. 
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Escrow Account atau Escrow Service adalah sebuah metode pembayaran 

untuk penjual maupun pembeli melalui pihak ketiga, di mana pembeli akan 

mentransferkan uang ke rekening agen elektronik, dan agen elektronik 

mentrasferkan uang ke penjual.  

d. Pengiriman, yang di mana pengiriman merupakan proses setelah pembayaran. 

Bahwa barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian dikirimkan oleh penjual 

kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana yang telah disepakati 

antara pihak penjual dan pembeli. Adapun macam-macam jasa pengiriman 

yang biasanya digunakan oleh para pihak berdasarkan hasil kesepakatan yaitu, 

antara lain: PT. Pos Indonesia, JNE Express, JNT, PT. Tiki Online. 

Dari uraian di atas, penulis memberikan pendapat bahwa pelaksanaan 

transaksi jual beli melalui e-commerce, pada tahap penawaran, maka dapat 

dipahami bahwa penawaran di dalam transaksi jual beli e-commerce merupakan 

proses yang terpenting serta menjadi suatu tahapan pra kontrak seperti jual beli 

pada umumnya. Dalam penawaran kita dapat memepertemukan suatu perbedaan 

dan ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Dengan penawaran sebagai 

konsumen dan sebagai pembeli dapat mengetahui setiap produk yang ditawarkan 

oleh penjual secara online. Tentunya dalam menjalankan kegiatan bisnis secara 

elektronik dalam hal ini penjual atau pelaku usaha harus beritikad baik dalam 

menyampaikan dan memberikan informasi penawaran yang benar, jelas dan jujur 

mengenai produk barang yang diperdagangkan oleh pihak pelaku usaha. Dalam 

hal penerimaan juga, penerimaan dapat terjadi tergantung pada penawaran yang 

terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui website maka penerimaan dilakukan 

melalui website. Selain itu jika pelaku usaha dan konsumen telah melaksanakan 

hak dan kewajibannya mengenai pembayaran yang di mana pihak konsumen 

mengirim bukti pembyaran dan kemudian pihak pelaku usaha menjalankan 
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kewajibannya mengirimkan barang yang telah konsumen tetapkan. Jika hak dan 

kewajibannya masing-masing pihak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku 

maka prestasi di antara kedua belah pihak telah terlaksana.  

Berdasarkan proses transaksi jual beli baik melalui elektronik dari segi 

pelaksanaan menggambarkan bahwa dalam transaksi jual beli tidak hanya 

dilakukan dengan cara konvensional bahwa harus bertemu langsung, tetapi dalam 

pelaksanaanya juga dapat terealisasikan dengan memanfaatkan jaringan internet 

maka dari itu, pihak konsumen dan pelaku usaha tidak diharuskan untuk bertemu 

secara langsung sehingga dalam hal ini mempermudah pihak konsumen yang 

biasanya lokasinya berbeda dengan pihak pelaku usaha. Dengan demikian, lebih 

meningkatkan efektifitas dalam proses transaksi jual beli dan efisiensi waktu serta 

biaya antara pihak konsumen dan pelaku usaha.  

Contoh kasus pada salah satu marketplace (Shopee) : 

1. Calon pembeli memasukkan kata kunci dari barang yang akan dicari/dibeli 

pada tap kolom pencarian yang telah disediakan oleh shopee. 

2. Muncul pencarian “Fitur” yang di dalamnya terdapat beberapa kategori 

seperti, fitur terkait barang yang dicari, iklan terbaru, barang terlaris dan 

fitur harga dari terendah hingga tertinggi. 

3. Setelah, calon pembeli mendapatkan barang yang diinginkan maka  

selanjutnya calon pembeli memilih tap ikon keranjang. Pada tap ini di 

maksudkan agar calon pembeli dapat membeli barang lainnya terlebih 

dahulu sebelum menuju ke pembayaran. Jika calon pembeli telah selesai 

memilih barang maka kembali pada tab keranjang terhadap barang yang 

telah dipilih lalu memilih bayar sekarang, kemudian memilih tab 

“Checkout”. 
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4. Setelah calon pembeli melakukan “Checkout” dari produk yang telah dipilih, 

selanjutnya proses pembayaran dengan menambahkan alamat pengiriman, 

memilih jenis jasa pengiriman yang diinginkan, jika calon pembeli memiliki 

voucher maka masukkan kode voucher pada kolom “Voucher Shopee” 

setelah calon pembeli yakin terhadap jenis barang, kualitas barang dan jenis 

jasa pengiriman yang dipilih, maka selanjutnya memilih tap “Metode 

Pembayaran”. 

5. Pada pilihan metode pembayaran calon pembeli akan memilih beberapa cara 

untuk membayar barang yang diinginkan. Mulai dari pengisian ShopeePay, 

Transfer Bank, Kartu Kedit/Debit Online, COD, Cicilan kartu kredit, 

Indomaret, Alfamart. Apabila calon pembeli telah memilih salah satu 

metode pembayaran pada tap buat pesanan kemudian mengikuti seluruh alur 

dari proses pembayaran yang telah diminta. Terkhusus pembayaran transfer 

bank dan shopeepay calon pembeli akan dikenakan tambahan biaya tetapi 

tidaklah banyak.  

6. Selanjutnya, setelah calon pembeli mengikuti seluruh alur dari proses 

pembayaran yang telah diminta atau telah selesai melakukan transaksi 

pembayaran dari metode yang dipilih maka akan masuk konfirmasi 

notifikasi barang tersebut segera diproses oleh shopee itu sendiri.  

Sedangkan contoh kasus pada salah satu sosial media (Instagram) : 

1. Calon pembeli(Konsumen) mencari dan membuka akun jualan milik 

pelaku usaha tersebut kemudian memilih barang yang akan dibeli. 

2. Jika calon pembeli telah menentukan atau sudah pasti dengan barang yang 

dipilih untuk dibeli, maka calon pembeli dapat menghubungi pihak pelaku 

usaha selaku pemilik akun jualan tersebut. Kemudian calon pembeli dapat 
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menghubungi melalui Direct Message (Pesan) di instagram atau biasanya 

pihak pelaku usaha memasang nomor handphone di bio instagram yang 

dapat di hubungi oleh calon pembeli. 

3. Calon pembeli mengkonfirmasi kembali kepada pihak pelaku usaha 

apakah barang tersebut masih ada barangnya, dan menanyakan kualitas 

dari barang tersebut. 

4. Jika pihak calon pembeli telah pasti dengan barang yang akan dibeli lalu 

mengisi format pesanan berupa identitas yang telah dikirimkan oleh 

pemilik akun jualan. Kemudian calon pembeli menanyakan sistem 

pembayaran metode yang digunakan pelaku usaha. Apabila menggunakan 

metode pembayaran transfer melalui bank maka pelaku usaha wajib 

mengirimkan nomor rekening dan calon pembeli juga setelah transfer 

harus mengirimkan bukti transfer sebagai bukti telah melakukan transaksi. 

5. Jika calon pembeli telah melakukan transaksi dengan metode transfer  ke 

bank, maka pihak pelaku usaha segera memproses barang sesuai dengan 

yang telah di pesan untuk dikirim kepada pihak calon pembeli.  

Dari uraian dua contoh kasus di atas, penulis berpendapat bahwa dalam hal 

ini kedua platform tersebut dibangun dengan tujuan berbeda. Namun jika kita 

mengetahui caranya dapat sangat menguntungkan. Akan tetapi, kedua platform 

tersebut baik berjualan di marketplace ataupun instagram masing-masing 

memiliki keunggulan dan kelemahan. Maka dari kedua platform tersebut dalam 

hal ini lahirnya suatu kesepakatan dalam adanya suatu kegiatan transaksi jual beli 

online baik di media sosial instagram ataupun marketplace salah satunya shopee. 

Apabila pihak pembeli ataupun pelaku usaha telah melakukan proes pembayaran 

yaitu mentransferkan uangnya kepada pihak penjual selaku pelaku usaha. Jika 

kedua belah pihak telah menyetujui terhadap objek yang diperjanjikan maka 
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perjanjian tersebut dapat dinyatakan lahir. Mengenai objek yang diperjanjikan 

dalam hal ini, telah terjadi pertemuan kehendak antara kedua belah pihak. Kata 

sepakat dalam hal ini dapat diartikan sebagai keinginan atau suatu persesuaian 

pendapat antara kedua belah pihak.  

 Dalam pelaksanaannya, perjanjian secara online tidak mempertemukan 

pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Akan tetapi, kedua belah pihak 

dihubungkan oleh penyelenggara secara online. Dengan demikian, bukti-bukti dan 

jaminan yang digunakan diberikan. Maka dari adanya potensi suatu perjanjian 

secara elektronik dan memiliki peluang resiko yang lebih besar untuk adanya 

permasalahan sengketa. Adanya sanksi yang diberikan terhadap para pihak yang 

melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang melakukan kesepakatan. Maka 

dari itu, kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib mengikuti 

peraturan yang berlaku. Apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian elektronik 

sah karena memiliki dalam KUHPerdata khususnya pada Pasal 1320 dan 1338 

KUHPerdata tentang perjanjian.
3
 

Dalam konteks mengenai objek yang diperjanjikan tentunya terjadi 

pertemuan di antara kedua belah pihak. Akan tetapi tidak menjamin dalam 

melakukan setiap perbuatan hukum, segala sesuatu dapat saja terjadi. Termasuk 

jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian jual beli yang telah 

disepakati sebelumnya maka hal ini dapat saja terjadi tergantung kesepakatan para 

pihak.
4
 Dibalik persesuaian kehendak para pihak sebagaimana dalam perjanjian 

terdapat asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata 

bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” dengan ini bahwa 

                                                           
3
Ni Made Eka Oradnyawati, dkk, “Perjanjian pinjaman Online Berbasis Financial 

Technology (Fintech)”, Jurnal Konstruksi Hukum: Bali, Universitas Warmadewa, Vol.2, No. 02 

(2021), h.333. 
4
Erlina, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Atas Tanah”, Jurnal El-

Iqtishday, No.01, (2019), h.113. 
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sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak harus berlandaskan 

dengan hal yang baik agar tidak terjadi penyimpangan pada saat membuat 

perjanjian. Dalam hukum kontrak, bukan hal yang mudah untuk melakukan 

harmonisasi hukum kontrak. Namun terdapat prinsip-prinsip yang sama termasuk 

merupakan sebuah keberhasilan. Terdapat banyaknya permasalahan di era 

globalisasi ini yang diupayakan untuk mencari solusinya agar dapat menghindari 

terjadinya benturan kepentingan. Jika terjadi benturan kepentingan maka yang 

terjadi akan diupayakan untuk diminimalkan.
5
 

Maka dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata yang 

ditegaskan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak 

seketika mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun 

barang ini belum diserahkan maupun haganya belum dibayar ” dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli tersebut sah saat terjadinya suatu 

kesepakatan antara para pihak tentang barang dan harga. 

Terkait penjelasan Pasal 1458 KUHPerdata di atas, dapat diartikan dengan 

adanya pemahaman mengenai 4 teori terjadinya kesepakatan, yaitu sebagai 

berikut:
6
 

a. Teori pernyataan perjanjian dalam teori ini kata sepakat telah lahir apabila pada 

saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan atau pada saat 

pihak lain menyatakan penerimaan. Kelemahannya, hanya berfokus pada 

pernyataan dan tdak memperhatikan kehendak seseorang. 

                                                           
5
Sitti Nurjannah, “Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law”, 

Jurnal Al-Daulah: Fakultas Syariah dan Hukum, 02 No.02, (2013), h.166. 
6
I ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan  (Jakarta: Sinar grafika offset, 2015), h. 71-73.  
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b. Teori Pengiriman,  dalam teori ini perjanjian/sepakat lahir ketika pengiriman 

jawaban penerimaan/akseptasi. Kelemahannya, tidak diketahui kapan 

perjanjian tersebut lahir atau mengikat pihak. 

c. Teori Pengetahuan, dalam teori ini perjanjian/sepakat lahir ketika tanggapan  

penerimaan diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. Kelemahannya, 

barang tersebut tidak diketahui pasti kapan akan diterima karena yang 

mengetahui secara pasti hanyalah penerima saja. 

d. Teori Penerimaan, dalam teori ini perjanjian/sepakat lahir pada saat diterimanya 

jawaban, tak peduli apakah barang tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. 

yang pokok adalah bahwa barang tersebut sampai pada alamat si penerima dan 

diterima oleh si penerima. 

 Berdasarkan keempat teori di atas yang telah dijelaskan pada saat 

terjadinya kesepakatan, maka dari keempat teori tersebut yang dapat digunakan 

yaitu teori penerimaan. Oleh karena itu, kesepakatan terjadi saat pelaku usaha 

memiliki akun jualan di platform baik dari instagram atau marketplace shopee 

menerima konfirmasi dari konsumen bahwa barang tersebut telah sampai di 

alamat si penerima. Sedangkan perjanjian jual beli secara online tidak diadakan 

secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan 

pembeli, maka dari ini ketetapan Pasal 1458 KUHPerdata tetap berfungsi. Bahwa 

perjanjian dianggap sudah terajadi ketika salah satu pihak menyampaikan kata 

sepakat pada pokok perjanjian yang diutarakan oleh pihak lainnya. Dari 

penjelasan tersebut dapat dijadikan landasan atas kesepakatan (pernyataan 

kehendak) dari kedua belah pihak. Maka pada Pasal 1320KUHPerdata untuk 
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melahirkan suatu perjanjian melalui kata sepakat yang telah dianggap tercapai jika 

penjelasan salah satu dari pihak disetujui oleh pihak lainnya.
7
 

 Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian” ini, tidak berbeda 

dengan pengertian perjanjian pada umunya, yakni sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1313 KUHPerdata.
8
 Dengan hal ini, agar suatu perjanjian atau kontrak dapat 

dikatakan sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal 

tersebut, ditegaskan bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah ditentukan 

bahwa terdapat 4 (empat ) syarat sahnya dalam suatu perjanjian, yakni:  

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab (causa) yang halal. 

 Persyaratan tersebut di atas berkenan baik mengenai subjek maupun objek 

perjanjian. Syarat subjektif terdapat pada persyaratan yang pertama dan kedua. 

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif atau objek perjanjian yaitu 

Perbedaan di antara kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah 

batal demi hukum (nietig van rachts wege) dan dapat dibatalkannya 

(vernietigbaar) suatu perjanjian. 

 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dari masing-masing rujukan dikatakan secara jelas bahwa 

                                                           
7
Andi Tenri Ajeng, “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Bel Melalui E-commerce”,  Skripsi 

(Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 2017), h. 71. 

 
8
Nurhildawati, Marilang, Istiqamah, “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha”, Alauddin Law Development (ALDEV) Vol.1 No. 02 

(2019), h.50. 
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perjanjian e-commerce  merupakan bentuk perjanjian jual-beli yang mempunyai 

kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Dalam perjanjian 

jual beli dalam lingkup e-commerce berlangsung pada click point and agreement, 

karena cara ini dianggap sebagai yang praktis untuk mencapai kesepakatan jual 

beli dalam transaksi e-commerce.
9
 

 Menurut penulis, dalam hal ini model kesepakatan yang lahir dalam 

transaksi jual beli melalui e-commerce harus memenuhi syarat subjektif dan 

objektif. Namun apabila di kemudian hari konsumen merasa dirugikan oleh 

pelaku usaha terkait kegiatan usahanya maka konsumen berhak untuk mengajukan 

keberatan pembatalan. Oleh sebab itu dalam perjanjian transaksi jual beli online 

terdapat kontrak elektronik, di mana kontrak elektronik tersebut dapat dijadikan 

sebagai alat bukti untuk mengklaim pihak-pihak yang telah melakukan 

wanprestasi dalam melakukan suatu perjanjian. Dengan demikian, selama pihak 

tersebut mampu bertanggung jawab, mengedepankan prinsip itikad baik, maka 

perjanjian tersebut tetap sah di hadapan hukum. 

B. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Kesepakatan Sempurna Dalam 

Perjanjian Jual Beli E-Commerce 

Pada transaksi jual beli melalui internet, pihak-pihak yang terikat di 

dalamnya tentunya menjalankan hubungan hukum yang diwujudkan dalam 

perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan melalui elektronik dan tepat dengan 

Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE yang disebut sebagai kontrak elektronik.  

Hukum kontrak menganut beberapa prinsip, antara lain: 

                                                           
9
Akbar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelian Barang Melalui Toko Online di Indonesia 

dengan E-commerce yang Tidak Sesuai dengan Pesanan”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 

2017), h. 37-38. 
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1. Prinsip Konsensualisme, yaitu bahwa kontrak dinyatakan telah lahir apabila 

telah ada kesepakatan di antara para pihak.  

2. Kebebasan Berkontrak, artinya bahwa para pihak diberi kebebasan untuk 

bentuk dan isi suatu kontrak. 

3. Asas kekuatan mengikatnya kontrak, dengan adanya sepakat menimbulkan 

kekuatan mengikatnya kontrak (pacta sunt servanda). Prinsip ini 

menyatakan bahwa kontrak yang dianut belah pihak layaknya undang-

undang.  

Dengan demikian dalam hal ini syarat-syarat sahnya kontrak elektronik di 

atur dalam Pasal 47 Ayat 2 PP PSTE yang mengatur bahwa Kontrak Elektronik 

harus dilakukan oleh subjek yang cakap, syarat sahnya kontrak elektronik dalam 

Pasal 47 Ayat 2 PP PSTE berkesesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang 

mengatur bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

 Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata dapat dibedakan menjadi:
10

 

a. Syarat subjektif 

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka akibatnya 

perjanjian itu tidak sah, dalam arti perjanjian itu dapat dibatalkan (vernietig 

baar, canceling). Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat 

                                                           
10

Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian (Cet. V; Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008), h.42-43. 
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dibatalkan melalui pengadilan, baik pembatalan secara aktif maupun secara 

pasif. 

1. Sepakat, di mana dalam perjanjian harus ada kata sepakat tanpa adanya suatu 

tekanan  maupun paksaan dari pihak manapun. Sebagai contoh, dalam 

perjanjian jual beli rumah jika pembeli telah menyepakati perjanjian 

tersebut atas dasar adanya unsur paksaan maka dapat berakibat adanya 

pembatalan  perjanjian. 

2. Kecakapan, di mana subjek hukum yang terikat dalam perjanjian harus 

cakap, kecakapan yang dimaksud adalah wewenang para pihak untuk 

membuat suatu perjanjian serta tidak dalam pengampuan atau sakit jiwa. 

Sebagai contoh, dalam menjalankan transaksi dengan PT, dalam hal ini 

orang yang berhak menandatangani perjanjian atas nama PT adalah direktur 

dari PT tersebut, sesuai dengan anggaran dasarnya. 

b. Syarat Objektif 

Perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif maka akibatnya 

perjanjian itu batal demi hukum (nietig, null and void), artinya perjanjian sejak 

semula dianggap tidak pernah ada jadi tidak perlu dilakukan pembatalan serta 

tidak ada kekuatan hukum yang mengikat.  

3. Suatu hal tertentu, di mana hal harus jelas terhadap apa yang diperjanjikan 

sehingga dari hak dan kewajiban dapat terlaksana antar para pihak. Dalam hal 

ini objek perjanjian tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik tetapi dapat 

juga berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam 

perjanjian jual beli motor harus jelas dengan menyatakan barang apa yang 

dijual beserta harga, jenis, hingga ciri-ciri barang tersebut. 
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4. Suatu sebab yang halal, di mana perjanjian tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum. Sebagai contoh, bagi 

perjanjian yang sebabnya tidak halal ialah saat seseorang hendak melaksanakan 

perjanjian tentang menghilangkan nyawa seseorang. Maka dengan ini 

menghilangkan nyawa dilarang oleh Undang-Undang, sehingga membuat 

perjanjian itu tidak sah. 

 Hubungan hukum yang ditimbulkan transaksi e-commerce adalah 

perjanjian. Maka dari itu, tetap tunduk pada ketentuan KUHPerdata seperti yang 

terdapat dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang di mana dalam pasal tersebut 

dimasukkan  prinsip kekuatan mengikat bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara 

pihak yang membuatnya”.
11

 Dalam hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. selain itu para pihak dapat 

menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan 

pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah 

ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. 

Kerugian-kerugian yang dialami konsumen tersebut dapat timbul sebagai 

akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, 

maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 

produsen.
12

 Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul 

permasalahan di kemudian hari akibat seseorang yang kurang paham dalam 

                                                           
11

Aulia Fajriani Kamaruddin, “Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce yang  Dilakukan 

Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 

KUHPerdata”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012), h.22. 
12

Dedi Aswandi, Marilang, Nurjannah, “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Alauddin Law Develompent 

(ALDEV), Vol.1 No. 03 (2019), h. 10.  
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membuat suatu perjanjian, maka dari ini, harus memenuhi persyaratan dari Pasal 

1320 KUHPerdata agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak.  

Transaksi elektronik jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata maka 

akibat hukum dari perjanjian jual beli secara elektronik adalah sah menurut 

hukum jika memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam 

syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang 

(subjek perjanjian), apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka 

perjanjian tersebut tetap sah hanya saja dapat dibatalkan yang membatalkan yaitu 

pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan sebaliknya, syarat ketiga dan 

keempat disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang (objek 

perjanjian), apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi 

hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.  

 Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam membuat suatu 

perjanjian, sebaiknya memperoleh suatu persetujuan/kesepakatan para pihak atas 

perihal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini merupakan 

kesepakatan yang lahir atas keinginan pihak-pihak tanpa ada unsur 

khilaf/kesalahan, paksaan, melainkan kebohongan/penipuan. Maka dari itu, 

keempat syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan sebelumnya mempunyai 

dua bagian, yaitu: 

1. Syarat subjektif 

2. Syarat objektif 

 Dari keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk syarat subjektif yaitu 

kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam hal ini syarat pertama dan kedua. 

Sedangkan dalam hal ini merupakan syarat ketiga dan keempat yang termasuk 

syarat objektif dengan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal. Jika, tidak 
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terpenuhinya syarat sah perjanjian hendak berujung pada penggagalan perjanjian. 

Akan tetapi, penggagalan perjanjian terbagi atas dua berlandaskan kategori syarat 

sah perjanjian. Jika para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka akibatnya 

adalah perjanjian yang telah disepakati/dibuat dapat dibatalkan (voidable). 

Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan 

pembatalan kepada hakim. Namun, dalam perjanjian tersebut tetap mengikat para 

pihak sampai adanya keputusan dari hakim mengenai pembatalan tersebut. 

Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka dalam hal ini perjanjian 

tersebut akan dianggap batal demi hukum (null and void). Artinya perjanjian 

tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak.  

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis bahwa, dalam sebuah 

perjanjian antara kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan secara 

tidak langsung adanya hak dan kewajiban para pihak dalam kesepakatan yang 

dibuat. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu terjadi setelah para pihak dalam hal ini 

yaitu pelaku usaha dan konsumen memenuhi kontrak atau perjanjiannya. Yang 

dimana salah satu hak dari pelaku usaha terhadap konsumen ia harus mengirim 

barang sesuai yang disepakati dalam objek perjanjian begitupun selaku konsumen 

memberikan kewajibannya terhadap pelaku usaha dengan mentransfer atau 

membayar barang yang telah disepakati pada objek perjanjian. Apabila di antara 

salah satu satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya dalam perjanjian 

maka kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak sempurna dan 

berujung pada pembatalan perjanjian. Serta perjanjian dapat di batalkan sesuai 

dari kalasifikasi syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata baik dari syarat 

subjektif (Perjanjian dapat dibatalkan) atau dari syarat objektif (Batal demi 

hukum). Dalam hal ini dapat juga terjadi wanpresatsi/ingkar janji sebagaimana 

pengertian dari wanprestasi itu “prestasi yang dilakukan tidak sempurna” jadi 
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adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak 

melaksanakan isi perjanjian. 

Maka dari itu, sebelum mengadakan suatu perjanjian harus melengkapi 

keempat syarat sah perjanjian di atas agar perjanjian bisa terlaksana kepada para 

pihak. Dalam hal ini kontrol penyusunan tentunya ditujukan demi 

menggambarkan suatu transaksi atau kerja sama, selain itu untuk menghindari 

kerugian terhadap para pihak di kemudian hari. Tak hanya itu dalam suatu 

perjanjian yang paling penting adalah memperhatikan isi perjanjian dengan jelas. 

Karena, jika lalai dalam isi perjanjian atau mengabaikannya misal tidak membaca 

perjanjian tersebut secara lengkap, bisa saja terjadi adanya sengketa di kemudian 

hari yang menjadi lebih besar. Dalam hal ini kesepakatan sempurna berarti 

memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan 

memenuhi 4 syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut 

sah dan mengikat para pihak. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi baik itu 

syarat subjektif maupun objektif, maka dalam perjanjian akan berujung pada 

pembatalan perjanjian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan dari 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Perjanjian jual beli elektronik atau e-commerce pada dasarnya sama dengan 

jual beli secara konvensional yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata 

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dikatakan sah dan dinyatakan lahir 

pada saat tercapainya suatu kesepakatan. Pelaksanaan jual beli dalam ranah 

e-commerce berlangsung dalam pranata click and-point agreement, karena 

dengan cara ini merupakan cara yang mudah dalam mencapai suatu 

kesepakatan jual beli dalam transaksi e-commerce. Dalam hal ini perjanjian 

e-commerce memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak 

konvensional, di mana para pihak saling terikat seperti halnya dalam Pasal 

18 Ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa “Transaksi elektronik yang 

dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.  

2. Akibat hukum perjanjian dari tidak terpenuhinya kesepakatan dalam 

perjanjian jual beli melalui e-commerce yaitu dapat dikatakan sah tetapi 

tetap dibatalkan mengacu dengan ketentuan syarat sah dari perjanjian Pasal 

1320 KUHPerdata. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan 

secara elektronik memiliki akibat hukum yang sama halnya dengan 

perjanjian konvensional. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat pertama dan 

kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang (subjek perjanjian), 

apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut 

tetap sah hanya saja dapat dibatalkan yang membatalkan yaitu pihak-pihak 
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yang merasa dirugikan. Sedangkan sebaliknya, syarat ketiga dan keempat 

disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang (objek 

perjanjian), apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal 

demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian. Jika salah satu satu 

pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya maka kesepakatan yang 

terjadi di antara kedua belah pihak tidak sempurna dan berujung pada 

pembatalan perjanjian.  

B. Saran 

1. Dalam pelaksanaan kontrak elektronik, maka perlu adanya suatu pengaturan 

baru tentang peraturan yang mengatur secara khusus penyelenggaraan 

sistem elektronik terkhusus perjanjian transaksi jual beli secara online. 

Sebab KUHPerdata dan Undang-Undang ITE belum dapat sepenuhnya 

menjamin kontrak yang dilaksanakan pada media internet atau e-commerce. 

Karena ketentuan yang tidak jelas terhadap perjanjian e-commerce di 

Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum serta adanya efek tertetu 

untuk pelaku usaha. 

2. Diharapkan dalam membuat suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 

KUHPerdata yang di mana kedua belah pihak harus lebih teliti dan 

memperhatikan dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka selama 

kontrak masih berjalan agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat 

menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat kesepakatan sempurna 

dalam suatu perjanjian. Karena setiap manusia dalam melakukan kontraknya 

tidak dapat dipungkiri tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang 

mereka perjanjikan.  
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