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ABSTRACT 

 

Nama : Andi Arvian Agung 

Nim : 10400114031 

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online 

(Peer To Peer Lending) 

 

Layanan Pinjaman Online (Peer to Peer Lending) hadir sebagai jawaban atas 

kebutuhan dan perkembangan tekhnologi di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran Pinjaman 

Online diharapkan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi ekonomi, 

membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam waktu singkat dan 

dengan syarat yang cukup mudah. Pada proses pencairannya dananya yang mudah, ternyata 

terdapat banyak hal yang tidak menguntungkan bagi si konsumen, diantaranya bunga 

pinjaman yang sangat tinggi, data peminjam yang sangat mudah disebarluaskan serta pada 

beberapa kasus terjadi penyalahgunaan data hingga kasus berat seperti peminjam yang 

akhirnya bunuh diri karena dipermalukan oleh debt kolektor karena tidak mampu membayar 

utangnya.  

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian 

yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji peraturan yang tertulis atau bahan-bahan 

hukum lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sekunder, 

yaitu data yang tidak diperolah langsung dari lapangan, akan tetapi diperoleh melalui studi 

kepustakaan, dokumen dan laporan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Setelah data 

dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikunya adalah tahap pengolahan dan analisis 

data. Didalam penelitian hukum normative, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan 

untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum secara tertulis, tekhnik analisis 

data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu 

memahami atau mendalami apa yang terkandung didalam suatu realita sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam 

regulasi hukum yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen pengguna layanan pinjaman 

online sehingga banyak merugikan konsumen, diantaranya penyebaran data konsumen, cra 

penagihan yang tidak sesuai, dll. Penulis menyarankan agar OJK membuat aturan yang lebih 

konkrit dan detail tentang tata aturan penyelenggara layanan pinjaman online serta adanya 

edukasi kepada konsumen tentang resiko dan tanggungjawab saat menggunakan layanan 

pinjaman online. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat 

dalam segalah hal tanpa terkecuali termasuk diantaranya  transaksi dalam hal 

keuangan anatara  nasabah sebagai Debitur dan Pihak pemberi Pinjaman sebagai 

Kreditur. 

Pada dasarnya pinjaman meminjam adalah perbuatan perdata yang 

didalamnya ada kesepakatan atau perjanjian para pihak apabila salah satu pihak tidak 

mampu menjalankan perjanjian tersebut maka ada mekanisme yang dapat  ditempu, 

apakah melalui penyelesaian secara non litigasi ( luar Pengadilan) atau penyelesaian 

secara litigasi ( pengadilan). 

Pinjam meminjam sendiri dalam Islam menjadi hal yang cukup diperhatikan. 

Ada banyak ayat dalam Al-Qur‟an maupun hadits yang membahas tentang pinjam 

meminjam. Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam menurut istilah syari‟at Islam 

pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari 

suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan 

dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan 

dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.  

Dari pengertian di atas, maka esensi yang kita ambil dari pengertian pinjam 

meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong diantara sesama manusia. Dalam hal 

https://www.kompasiana.com/tag/hukum
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pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu 

benda yang halal untuk di ambil manfaatnya. 

Dalil dari al-Qur'an, Allah berfirman di dalam QS Al- Ma'idah/5: 2. yang 

berbunyi:    

                                         

   Terjemahannya: 

 "…Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
janganlah tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan." (QS Al- Maidah/5: 2).1 

 

Juga dalil dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “Dan Allah 

menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya” 

Dalam hadis yang spesifik mengenai pinjam meminjam adalah hadits lain 

Rasulullah SAW yang artinya :  

“Dari Abu Umamah RA, dari Nabi Rasulullah SAW beliau bersabda : Pinjaman itu 
harus dikembalikan dan orang yang meminjam adalah yang berutang. Dan utang 
itu dibayar.” (H.R At- Turmudzi) 

 

Pinjam meminjam merupakan hal yang lazim di masyarakat. Mengingat 

kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sering kali manusia dibenturkan dengan 

kemampuan finansial yang tidak mencukupi semua kebutuhan. Seringkali kita juga 

mendapat beberapa peristiwa yang mengakibatkan keadaan terdesak seperti terjadi 

bencana alam, penyakit maupun kebutuhan mendesak lainnya.  

                                                             
1
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 85. 

http://islamiwiki.blogspot.com/2014/02/dalil-perintah-tolong-menolong-dalam.html
http://islamiwiki.blogspot.com/2013/01/arti-taqwa-menurut-syara-dan-macamnya.html
http://islamiwiki.blogspot.com/2011/03/pembagian-dosa-menurut-pandangan-islam.html
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Dahulu ketika seseorang ingin meminjam uang atau dana pasti membutuhkan 

upaya yang serba ekstra mulai dari mencari kerabat atau keluarga yang mau 

meminjamkan uangnya hingga menggadaikan barang berharga miliknya itupun kalau 

dana yang dibutuhkannya dapat segera cair, namun dengan adanya aplikasi pinjaman 

uang berbasis  online maka semunya akan terasa mudah tinggal download, registrasi, 

cantumkan identitas dan nomor rekening maka dana yang dibutuhkan akan segera 

cair. 

Kebutuhan yang mendesak inilah yang akhirnya membuat banyak perusahaan 

perusahaan keuangan khususnya dibidang Financial Technology membuat layanan 

Peet to Peer Lending atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pinjaman Online 

Dewasa ini dengan perkembangan dan kemajuan dalam dunia teknologi yang 

didukung dengan akses Internet tanpa batas telah berhasil memberikan kemudahan 

dalam berbagai sisi kehidupan sekalipun disatu sisi yang lain kemudahan 

tersebut   dapat membawa dampak yang tak terhingga pula. 

Satu diantara kemudahan dengan adanya teknologi ialah munculnya aplikasi 

Pinjaman dana berbasis Online ( Peer to Peer Lending) yang dapat diunduh oleh 

berbagi pihak / Debitur. 

Bukan hanya kebutuhan perseorang yang akhirnya terbantu oleh Jasa 

Pinjaman Online ini, persyaratan yang tidak memberatkan serta proses yang mudah 

membuat banyak kalangan tertarik untuk menggunakan Pinjaman Online, salah 

satunya para Pelaku UMKM. 

Kemudahan yang ditawarkan Pinjaman Online ternyata membuat banyak 
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orang menjadi tidak dewasa dalam memperhitungkan pengeluran. Tidak sedikit yang 

melakukan pinjaman hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Padahal pada proses 

pencairannya dananya yang mudah, ternyata terdapat banyak hal yang tidak 

menguntungkan bagi si peminjam, diantaranya bunga pinjaman yang sangat tinggi, 

data peminjam yang sangat mudah disebarluaskan serta pada beberapa kasus terjadi 

penyalahgunaan data. 

Namun bukannya malah memberikan kemudahan aplikasi Fintech( pinjaman 

online) malah memberikan dampak yang sangat merugukan Debitur dikarenakan 

bunga yang mesti dibayar apabila jatuh tempo pembayaran akan semakin naik apabila 

debitur tidak mampu membayarnya, belum lagi ketika para debitur tidak mampu 

membeyar hutangnya yang telah jatuh tempo maka siap siap debitur tersebut akan 

mendapatkan teror secara Psyikus, verbal, dan Ancaman dari Debtcollector. 

Nyaris tiap hari ketika penulis membaca berita dari media sosial maupun 

media cetak ada saja cerita dari para debitur yang merasakan kerugian dari pinjaman 

Online ada yang harus membayar bunga hingga 120% ada yang mendapat mendapat 

ancaman via media social, banyak yang kehilangan pekerjaan karena pada kreditur 

yang menghubungi atasan di debitur, juga tak sedikit diantara mereka yang mendapat 

pelecehan seksual. 

Salah satu kasus mengenai pinjaman online ini yang baru –baru menarik 

perhatian masyarakat adalah kasus seorang sopir online yang memutuskan bunuh diri 

setelah terlilit hutang yang bunganya sangat besar dan harus menanggung malu 
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karena pihak penyedia layanan pinjaman online yang menghubungi orang-orang yang 

ada di kontak si peminjam. 

Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku penyedia layanan online, perlindungan 

hukum terhadap para konsumen yang menggunakan jasa pinjaman online serta 

peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kehadiran Pinjaman Online ini 

dalam sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Pengguna  Jasa Pinjaman Online” 

B. Rumusan Masalah 

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas maka penyusun dapat 

menemukan beberapa pokok masalah yang akan diuraikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah aturan hokum dan prosedur layanan Pinjaman Online di 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna 

layanan Pinjaman Online ? 

C. Kajian Pustaka 

Pinjam meminjam merupakan hal yang lazim di masyarakat. Mengingat 

kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sering kali manusia dibenturkan dengan 

kemampuan finansial yang tidak mencukupi semua kebutuhan. Seringkali kita juga 

mendapat beberapa peristiwa yang mengakibatkan keadaan terdesak seperti terjadi 

bencana alam, penyakit maupun kebutuhan mendesak lainnya. Kebutuhan yang 

mendesak inilah yang akhirnya membuat banyak perusahaan perusahaan keuangan 
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khususnya dibidang Financial Technology membuat layanan pinjam meminjam 

online. 

Bukan hanya kebutuhan perseorang yang akhirnya terbantu oleh Jasa 

Pinjaman Online ini, persyaratan yang tidak memberatkan serta proses yang mudah 

membuat banyak kalangan tertarik untuk menggunakan Pinjaman Online, salah 

satunya para Pelaku UMKM. 

Kemudahan yang ditawarkan Pinjaman Online ternyata membuat banyak 

orang menjadi tidak dewasa dalam memperhitungkan pengeluran. Tidak sedikit yang 

melakukan pinjaman hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Padahal pada proses 

pencairannya dananya yang mudah, ternyata terdapat banyak hal yang tidak 

menguntungkan bagi si peminjam, diantaranya bunga pinjaman yang sangat tinggi, 

data peminjam yang sangat mudah disebarluaskan serta pada beberapa kasus terjadi 

penyalahgunaan data. 

Fenomena pinjaman online yang sedang menjadi perhatian ini membuat 

banyak peneliti maupun akademisi melakukan kajian tentang pinjaman online yang 

selanjutkan turut menjadi bahan untuk penulis dalam melakukan penelitian untuk 

menambah wawasan peneliti, diantaranya : 

Skripsi Alfhica Rezita Sari, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi 

Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to 

Peer Lending Di Indonesia”. Dari skripsi ini penulis memperoleh informasi tentang 

payung hukum Finansial Tekhnologi di Indonesia serta apa saja yang menjadi 



7 
 

pertimbangan permberi kredit terhadap debitur. 

Skripsi Gita Andini, mahasiswa jurusan Manajemen, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Faktor-Faktor yang Menentukan 

Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada 

Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending”. Di skripsi ini ditemukan hasil 

bahwa banyak faktor yang membuat penentuan keputusan terhadap pemberian kredit 

pada system digital zaman sekarang lebih mudah memberikan kredit kepada UMKM. 

Sehingga transaksi Peer to Peer Lending menjadi semakin diminati masyarakat. 

Sutarman Yodo, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan 

Konsumen. Buku ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen yang 

menyajikan secara sistematis komentar terhadap pasal-pasal, Undang-Undang, 

perlindungan konsumen dan penjelasannya. 

Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Perlindungan Konsumen menjabarkan tentang berbagai hal yang melandasi kegiatan 

bisnis yang sehat dimana keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan 

produsen tercipta. 

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Buku Seri Literasi Keuangan 

Tingkat Perguruan Tinggi serta Buku saku OJK Edisi II yang berisi uraian seputar 

OJK dan Industri Jasa Keuangan, baik konvensional maupun syariah termasuk juga 

didalamnya edukasi Perlindungan Konsumen. 

Dari pengamatan penulis belum pernah menemukan skripsi atau penyusunan 

karya ilmiah yang membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap hak-hak 
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konsumen atas pelanggaran pelaku penyedia layanan pinjaman online (Peer to Peer 

Lending) 

D. Metodologi Penelitian 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Pada pernyataan diatas diberikan gambaran bahwa metode 

penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Dalam hal ini 

penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan 

atau ditujukan untuk mengkaji peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum 

lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sekunder, 

yaitu data yang tidak diperolah langsung dari lapangan, akan tetapi diperoleh melalui 

studi kepustakaan, dokumen dan laporan yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganlisis bahan 

hukum. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

c. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi 

d. PERATURAN OJK Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi 

dalam Sistem Elektronik 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek 

penelitian antara lain berupa Buku-buku, dokumen, laporan dan publikasi yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Adapun data tersier untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, Al-Qur‟an dan Kamus bahasa 

Indonesia. 

Dalam pengumpulan data sekunder, alat pengumpulnya dapat berupa studi 

dokumen dan publikasi tentang kasus-kasus terkait yang oleh penulis dapat diyakini 

kebenaran dan keabsahan datanya, namun apabila data sekunder tersebut ternyata 

dirasakan masih kurang, penulis juga memungkinkan data primer yaitu melakukan 

wawancara kepada pihak yang mempunyai kompetensi memberikan informasi baik 

itu dari pihak konsumen, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, maupun pihak 

Otoritas Jasa Keuangan yang turut menangani kasus-kasus terkait perlindungan 

konsumen. 

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikunya adalah 

tahap pengolahan dan analisis data. Didalam penelitian hukum normative, pengolahan 

data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap 

bahan-bahan hukum secara tertulis, tekhnik analisis data yang penulis pergunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu memahami atau 



10 
 

mendalami apa yang terkandung didalam suatu realita sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap suatu penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki tujuan yang 

ingin dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan 

oleh pelaku penyedia jasa pinjaman online 

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak 

konsumen oleh pelaku penyedia layanan pinajamn online 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni 

dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan 

memberikan manfaat : 

 

1. Manfaat teoritis 

Dengan pembahasan terhadap masalah – masalah yang telah dirumuskan 

diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya di bidang 

perlindungan konsumen berkaitan dengan layanan pinjam meminjam secara 

online. 

2. Manfaat praktis 

Dengan pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi 

tambahan wawasan bagi penyusun khususnya, dan pembaca pada umumnya. 
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Serta menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait sebagai bahan 

pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan regulasi perlindungan 

hukum yang baik terhadap konsumen mengingat minat serta kasus akibat 

pinjaman berbasis tekhnologi ini semakin tinggi setiap tahunnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh subjek 

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) 

maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak 

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.Perlindungan hukum merupakan 

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, 

yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia 

merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap amanat 

akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara 

Hukum yang berdasarkan Pancasila. 

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan Hukum.Oleh 

karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum, terdapat beberapa 

diantaranya yang popular dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum 

terhadap konsumen.  

B. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan konsumen dan pengertian 

konsumen dapat dilakukan dengan dua pendekatan; pertama, melalui pendekatan 

prinsip-prinsip yang bersumber dari norma-norma hukum (undang-undang 



13 
 

perlindungan konsumen). Kedua, melalui pendekatan asal bahasa yang kemudian 

diikuti dengan penafsiran oleh pakar hukum. 

Istilah perlindungan konsumen merupakan terjemahan dari “consumer 

protection” atau “consumerism” artinya melindungi masyarakat, pembeli dari barang 

dan jasa berbahaya maupun yang rendah serta melindunginya dari penjualan praktek 

tidak layak lainnya. 

AZ. Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian 

dari hukum konsumen yang memuat asas-asas yang bersifat mengatur, dan juga 

mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. AZ. Nasution mengakui asas-

asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu 

tersebar dalam berbagai bidang hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti 

hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan 

hukum internasional , terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan 

kepentingan-kepentingan konsumen.
2
 

Sedangkan menurut Jhon Suprianto ada beberapa pendapat tentang pengertian 

yang berkaitan dengan istilah perlindungan konsumen sebagaimana yang 

diungkapkan oleh beberapa ahli yaitu: 

“Del. I. Hawkins, Roger J. Best dan Kenneth E. Coney yang 

mengistilahkan consumerism sebagai suatu kegiatan baik dari pribadi-pribadi 

organisasi independent, pemerintah maupun lembaga bisnis yang dirancang 

untuk melindungi konsumen dari tabiat pasar yang tidak etis. Menurut Charles 

D. Schewe dan Reuben M. Smith mengatakan consumerism adalah lebih 

                                                             
2
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,(Jakarta: 

Gramedia Pusaka Utama, 2000),h.4. 
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disosialisasikan sebagai upaya penyelidikan untuk memperoleh perlakuan 

lebih baik kepada konsumen”.
3
 

Gunawan Widjaja dalam membandingkan UUPK dengan beberapa definisi 

perlindungan konsumen yang diberikan dalam Law Dictionary karya Steven H. Giff 

juga mengutip beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu: 

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perumusan 

maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis barang yang 

dilindungi. Hal ini erat kaitannya dengan sifat pertangungjawaban yang dapat 

dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah 

berhubungan. Tidak ada perumusan atau pengelompokan dan pembedaan yang 

jelas dari jenis barang dan/atau jasa tersebut pada satu sisi dapat memberikan 

keuntungan tersendiri bagi konsumen yang menggunakan ataupun memakai 

suatu jenis barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-harinya. 

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nampaknya sangat menekankan pada 

pentingnya arti dari konsumen, dimana dalam undang-undang perlindungan 

konsumen tersebut ditegaskan lagi bahwa:”di dalam kepustakaan ekonomi 

dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Dan pengertian konsumen 

dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”.
4
 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa perlindungan 

konsumen atau consumerism merupakan gerakan atau kesadaran sosial bagi 

masyarakat baik individu maupun kelompok untuk membantu dan melindungi 

                                                             
3
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo Indonesia, 

2004), h. 11-12. 
4
Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti,2003), h. 25. 
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konsumen terhadap perlakuan yang tidak etis dari pelaku usaha. Dalam pengertian 

yang lebih luas consumerism tumbuh dan berkembang untuk melindungi konsumen 

dari tindakan dan perlakuan sepihak dari pelaku usaha.  

Dalam pengertian yuridis sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, 

yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” 

Meskipun Undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi 

perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan 

oleh para pelaku usaha.
5
 Sebab peranti hukum yang melindungi konsumen tidak 

dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha. 

Definisi Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, yang dimaksud 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.” 

Pernyataan tidak untuk diperdagangkan yang dinyatakan dalam definisi dari 

konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang 

diberikan oleh UUPK, dimana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku 

usaha adalah sebagai berikut: 

“Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

                                                             
5
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2004), h. 1. 
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atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” 

Ini tidak berarti hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau 

jasa yang tunduk pada UUPK, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, 

distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan 

pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau jasa 

pengguna barang dan/atau jasa.
6
 

Dalam batasan ini diharapkan dapat menjadi benteng untuk melindungi 

kepentingan konsumen. Namun disisi lain bukan bearti UUPK ini mengabaikan 

kepentingan pelaku usaha, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional 

banyak ditentukan oleh pelaku usaha.Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari 

kata “Consumer” (Inggris-Amerika). Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia 

memberi arti consumer sebagai pemakai atau konsumen. Secara teknis berarti 

seseorang untuk memenuhi kebutuhannya untuk kesenangan sendiri.
7
 Istilah lain 

yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper),istilah ini dapat 

dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Pengertian konsumen jelas lebih luas dari pembeli. Luasnya pengertian 

konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika John F. 

Kennedy dengan mengatakan, “consumers by definition include us all”.
8
 

                                                             
6
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen,  h. 5. 

7
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Diadit Media, 2006),h. 21. 

8
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 2. 
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Konsumen memang tidak sekedar pembeli (koper) tetapi semua orang 

(perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi yang 

paling penting terjadinya transaksi konsumen (consumer transactioan)berupa 

peralihan barang dan/atau jasa termasuk peralihan dalam menggunakannya. Transaksi 

konsumen banyak sekali metode, dewasa ini sudah lazim terjadi sebelum suatu 

produk dipasarkan terlebih dahulu mengenalkan produk kepada konsumen (produc 

knowledge).
9
 

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan para ahli 

hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi 

terakhir dari benda atau jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten). 

Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai 

akhir dengan konsumen pemakai akhir.
10

 

Sedangkan menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagaimana 

dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, “konsumen adalah pemakai barang 

atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau 

keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.”
11

 

Konsumen dilihat dari segi unsur kegunaan barang dan/atau jasa yang 

diperlukan dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: 

1. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna barang dan/atau jasa pemanfaat 

barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain atau 

untuk diperdagangkan dengan tujuan komersil; 

                                                             
9
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 2. 

10
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen,, h. 6. 

11
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:PT. 

RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5. 
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2. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya 

dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Untuk memberikan gambaran dan 

pemahaman tentang pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat beberapa 

pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana dan perundang-undangan. 

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka perlindungan 

konsumen dapat didefinisikan sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemakai barang dan/atau 

jasa.  

Dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 

tentang Perlindungan Konsumen (guidelines for consumer protectioan), juga telah 

merumuskan kepentingan konsumen yang harus dilindungi, meliputi:  

a. Perlindungan konsumen dari bahaya kesehatan dan keamanannya. 

b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen. 

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen, memberikan kemampuan 

bagi konsumen melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan 

pribadi. 

d. Pendidikan konsumen. 

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. 

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang 

relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk 
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menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan yang menyangkut 

kepentingan mereka.
12

 

Perlindungan konsumen sebagai subsistem hukum nasional tercermin dari 

rumusan-rumusan yang terdapat dalam UUPK antara lain sebagai berikut ”UUPK 

dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan 

konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen”.
13

 

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan  terhadap konsumen. Sedangkan yang 

dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang 

tersedia didalam masyarakat, baik bagin kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan 

asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.  Pengaturan mengenai 

asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindunga konsumen 

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa : 

“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.”Adapun penjelasan lebih lanjut 

mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

                                                             
12

Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung:PT. 

Citra Aditya Bakti,2003), h. 262. 
13

Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, h. 25. 



20 
 

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah dalam arti materiil 

ataupun spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. 

Tujuan hukum perlindungan konsumen tertuang didalam pasal 3 UUPK yang 

terdiri dari 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen yaitu :  

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri . 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa  

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
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4. Menciptakan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Perlindungan 

Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha    

6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen. 

Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut diperhatikan. Dalam 

penjelasan UUPK disebutkan bahwa peranti hukum yang melindungi konsumen tidak 

dimaksudkan mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya sebab perlindungan 

konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang 

tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang 

berkualitas. UUPK ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional termasuk 

pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah 

dalam membangun masyarakat Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pada falsafah 

kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara 

Undang-Undang Dasar 1945. 

  



22 
 

C. Pengertian dan Syarat Sah Pinjaman Online 

Pinjam meminjam merupakan hal yang diperbolehkan. Namun kehadiran 

pinjaman online membuat beberapa orang mempertanyakan tentang bolehkah pinjam 

meminjam tanpa tatap muka dilakukan seperti yang diberlakukan pada pinjaman 

online ? Tentu saja boleh, asal hal itu dilakukan atas kesepakatan bersama, tanpa 

kekerasan atau tindakan tidak menyenangkan.  

Pinjam meminjam harus memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 

1320 KUH Perdata yang menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, 

yaitu: 

i. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

ii. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

iii. suatu hal tertentu; 

iv. suatu sebab yang diperkenankan. 

Asas inilah yang dijadikan dasar oleh OJK dalam membuat aturan terkait 

pinjam meminjam berbasis online. Hal ini telah diatur dalam POJK yang berbunyi :  

”Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian 

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” 

 

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“POJK 

19/2017”) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi 
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merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori 

Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. 

Lalu, bisakah kita mengadakan perjanjian pinjam meminjam, dengan 

menambahkan bunga atau denda, seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan? 

Sejauh ini hukum pinjam meminjam masih memperbolehkan. Dengan kata lain, hal 

ini bukanlah suatu yang ilegal dan harus ditindak. 

Hukum pinjam meminjam yang berlaku saat ini berkaitan dengan bunga, 

secara umum memang sudah diatur dalam 1765 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yang bunyinya, “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman 

uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”. 

Pada akhir 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya telah 

menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi. Peraturan yang ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, 

Muliaman D Hadad, diberlakukan sejak 29 Desember 2016. 

Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan 

regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu 

melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada 

praktiknya. Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim 

disebut peer to peer lending itu terdiri dari 52 pasal. Di antaranya adalah: 

Mengenai pemodalan, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman 

berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan. 

Selain itu peraturan ini juga mengatur mengenai izin. Meski perusahaan yang 



24 
 

bergerak di bidang IT itu telah terdaftar di OJK, dalam hal mengadakan jasa pinjam 

meminjam, maksudnya melakukan praktik pinjam meminjam secara online, 

perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu. 

Batas maksimal total pemberian pinjaman adalah Rp 2 miliar. Kecuali jika 

perjanjian peer to peer lending yang melebihi batas itu dilakukan sebelum 

disahkannya peraturan OJK ini, maka pinjaman yang sudah berlangsung tetap 

dilanjutkan. 

Pelaporan kepada OJK secara periodik, ini sudah pasti keharusan. Ditambah 

peraturan per bulan secara elektronik. Dengan demikian OJK akan mengetahui 

keluhan pengguna pinjaman, dan dapat menindaklanjuti. 

OJK juga mengatur standar minimal SDM dari perusahaan keuangan itu. 

Diharapkan setiap SDM yang dipekerjakan pada perusahaan fintech mumpuni dalam 

teknologi informasi. Selain itu, mengenai direksi dan anggota komisaris pun diatur 

sedemikian rupa. Hal ini berkaitan dengan kualitas, yang mesti meningkat. 

Perusahaan fintech tersebut harus membuat pusat data di Indonesia, 

menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana. OJK mewajibkan 

penyelenggara untuk memenuhi standar minimum teknologi informasi, pengelolaan 

risiko, dan ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem dan alih kelola sistem. 

Pengelolaan dokumen. OJK mewajibkan perusahaan penyedia pinjaman 

online untuk menyampaikan update informasi terkini mengenai layanannya, secara 

jujur, jelas, akurat, dan yang paling penting tidak menyesatkan. 
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Peraturan OJK dan Hukum Pinjam Meminjam Secara Online. Masih banyak 

lagi peraturan yang diterbitkan OJK pada 29 Desember 2016 lalu. Pada intinya, 

sebuah sistem usaha, termasuk yang dijalankan secara online, diharapkan tidak 

membentuk sistem yang melemahkan, atau memperlambat prosesnya. Segala detil 

yang diperhatikan pihak OJK sangat memperhatikan keperluan konsumen dan 

perusahaan secara komprehensif. 

Dengan diadakannya peraturan ini, diharapkan dapat men-cover semua 

masalah yang masih saja timbul, dan belum terselesaikan kalau hanya dengan 

mengandalkan hukum pinjam meminjam yang selama ini berlaku. 

Seperti misalnya, kasus ketika seseorang tidak dapat melunasi hutangnya 

karena tidak sanggup membayar. Biasanya pihak krediturlah yang akan kebingungan, 

apakah akan dipolisikan alias dituntut hukuman atau tidak. Secara hukum kita bisa 

saja, dan berhak menuntut, apalagi dalam perjanjian di awal sudah disepakati 

demikian. Namun kita juga wajib tahu, di dalam undang-undang tentang hak asasi 

manusia, tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana kurungan atau 

penjara berdasarkan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian 

utang piutang. 

Dalam hal ini, peraturan yang dibuat oleh OJK ini bersifat preventif. Dengan 

harapan, agar masyarakat dan penyedia pinjaman dapat bersikap hati-hati, profesional 

dan tetap mengutamakan kepentingan kedua belah pihak. 
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D. Hak-Hak Konsumen 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

memberikan penjelasan mengenai apa saja yang menjadi hak –hak konsumen yang 

tercantum dalam Pasal 4, yaitu : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan brang dan/atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukardan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

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

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; 

8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peratura perundang-undangan. 

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara 

garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:
14

 

                                                             
14

Ahmadi Miru dan Sutarman Yod,Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali 

Pers,2010), h.47. 

 



27 
 

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian 

personal, maupun kerugian harta kekayaan; 

2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar, dan 

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang 

dihadapi. 

Oleh karena itu,ketiga hak prinsip  dasar tersebut merupakan himpunan 

beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi bagi konsumen, sehingga dapat 

dijadikan/ merupakan prinsip perlindungankonsumen di Indonesia. 

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur dalam Pasal 7 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain : 

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi 

pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, 

kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi 

dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan terjadinya 

kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku 

usaha.
15

 

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban 

konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa  perlindungan konsumen 

                                                             
15

Ahmadi Miru dan Sutarman Yod,Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali 

Pers,2010),hal.49. 
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secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru. Sebab sebelum 

diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan 

adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata. 

E. Financial Technology dan Pinjaman Online 

Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre 

(NDRC), FinTech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di 

bidang jasa finansial. Kata FinTech sendiri berasal dari kata financial dan 

technology yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi 

modern. 

Konsep FinTech yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan 

dengan bidang finansial diharapkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan 

yang lebih praktis, aman serta modern. Ada banyak hal yang bisa dikategorikan ke 

dalam bidang FinTech, diantaranya adalah proses pembayaran, transfer, jual beli 

saham, proses peminjaman uang secara peer to peer dan masih banyak lagi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Accenture, investasi keseluruhan 

pada bidang FinTech mulai merangkak naik dengan nilai mencapai 3 kali lipat 

dalam kurun waktu 2008 hingga 2013. Bahkan terhitung sejak tahun 2010 hingga 

2013, nilai investasi di ranah FinTech berkembang hingga mencapai 4 kali lipat. 

Banyak hal yang membuat perkembangan FinTech mampu mempengaruhi 

gaya hidup masyarakat dunia. Alasan-alasan tersebut membuat bidang FinTech terus 

tumbuh menjadi sebuah kebutuhan baru bagi masyarakat. Beberapa alasan yang 

membuat FinTech menjadi bidang penting bagi gaya hidup dan keadaan keuangan 

masyarakat dunia antara lain adalah: 
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1. Membantu perkembangan startup baru 

Banyak sekali startup baru yang berupaya menciptakan inovasi di bidang 

FinTech. Salah satu contoh konkretnya adalah Moneythor. Moneythor adalah sebuah 

startup baru yang mencoba membuat produk baru demi memberikan pengalaman 

digital banking yang analisisnya lebih rinci dan detail. Startup di bidang FinTech 

tersebut biasanya tumbuh di Singapura yang menjadi pusat finansial bagi startup yang 

ingin menguasai ranah Asia. 

2. Mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat 

Tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan yang besar, FinTech 

rupanya juga mampu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Sebagai 

contoh, Soft Space yang merupakan startup asal Malaysia mulai berinovasi dengan 

menghadirkan merchant yang menerima pembayaran kartu kredit dan debit dengan 

biaya yang rendah. 

Hampir sama seperti Soft Space, SmartPesa yang berbasis di Singapura juga 

mencoba menghadirkan inovasi FinTech dengan membangun infrastruktur perbankan 

sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 

Di kawasan Asia Tenggara, FinTech berperan mengentaskan kemiskinan lebih 

dari 600 juta jiwa sambil terus berusaha memberikan bukti nyata tentang keuntungan 

startup demi meningkatkan kepercayaan para investor. 

3. Mengurangi pinjaman dengan bunga tinggi 

Kekuasaan lintah darat yang hadir sebagai „penolong‟ masyarakat namun 

menetapkan bunga pinjaman yang tinggi tentu menjadi suatu masalah klasik yang 
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belum dapat diatasi secara maksimal. Namun dengan kehadiran FinTech, diharapkan 

sistem peminjaman uang bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih transparan dan 

menjadi hak umum bagi semua masyarakat. 

Tidak ada salahnya kan kalau dari sekarang kita mulai mempelajari tentang 

perkembangan FinTech di Indonesia. Pembentukan asosiasi FinTech di Indonesia 

akan membuka era baru bagi bidang ekonomi yang lebih praktis, modern dan mampu 

menjangkau masyarakat dari seluruh kalangan ekonomi. 

Layanan industri jasa keuangan digital atau financial technology (fintech) 

semakin beragam jenisnya di masyarakat. Setelah ada uang elektronik (e-payment), 

asuransi teknologi (insuretech), pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) 

konvensional, kini mulai berkembang di masyarakat fintech syariah.  

 Sebenarnya, jenis ini termasuk kategori fintech P2P karena inti bisnisnya 

memberi pendanaan kepada peminjam. Namun, sesuai namanya, fintech syariah 

menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat perbedaan 

dalam bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa. 

 Payung hukum fintech syariah juga berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis fintech 

P2P seperti fintech syariah dan konvensional. Namun, fintech syariah juga mengacu 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 

117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan 

Prinsip Syariah. 
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 DSN MUI tersebut menjelaskan fintech syariah merupakan penyelenggaraan 

layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau 

menghubungkan pemberi pembiayaan (investor) dengan penerima pembiayaan 

(peminjam) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik 

dengan menggunakan jaringan internet. 

 Kemudian fatwa MUI tersebut menyatakan kegiatan bisnis fintech syariah 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, 

gharar (ketidakjelasan akad), maysir (ketidakjelasan tujuan/spekulasi), tadlis (tidak 

transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian salah satu pihak), dan haram. 

 Setidaknya terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech 

syariah. Pertama, al-bai' (jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang 

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan 

harga). Kedua, ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang 

atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah. 

 Ketiga, mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal 

(shahibu al-maaf yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola 

('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang 

disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. 

 Keempat, musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi danalmodal 

usaha (ra's al-maf dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang 

disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak 

secara proporsional. 
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 Kelima, wakalah bi al ujrah yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan 

perbuatan hukum tertentuyang disertai dengan imbalan berupa ujrah 

(upah).  Keenam, qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan 

ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya 

sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. 

 Wakil Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Chief Executive 

Officer ALAMI, Dima Djani menjelaskan perusahaan fintech syariah sebagai 

penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas 

penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi 

informasi. Hanya saja, setiap jasa tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip syariah 

Islam. 

 .Fintech syariah ini mengedepankan prinsip transparansi, keadilan dan sesuai 

dengan syariat Islam. fintech syariah juga tergabung dalam kategori Asosiasi Fintech 

Pembiayaan Indonesia (AFPI) yang didominasi jenis konvensional. Namun, fintech 

syariah tidak menerapkan suku bunga seperti yang tercantum dalam kode perilaku 

atau code of conduct  AFPI. 

 Selain persoalan bunga, fintech syariah juga tidak memiliki metode tersendiri 

dalam penagihan pinjaman. Seperti diketahui, penagihan sering sekali jadi persoalan 

industri fintech seperti intimidasi, pencurian dan penyalagunaan data hingga 

pelecehan seksual. 

 Penagihan fintech syariah dilakukan dengan metode in-house. Setiap 

peminjam yang terlambat melakukan pembayaran pinjaman akan bertemu dengan 

perusahaan fintech syariah untuk membicarakan penyebab keterlambatannya. Selain 
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itu, pihak fintech syariah juga terlebih dahulu memeriksa kemampuan peminjam 

sebelum memberikan pendanaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan tentang Perlindungan konsumen terhadap 

pelanggaran oleh pelaku penyedia jasa pinjaman online (Peer To Peer Lending) serta 

untuk memperoleh data yang lengkap, dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan jenis penelitian library research. Library research berupa kajian yang 

mendalam terhadap semua peraturan perundang undangan yang mengatur tentang 

pinjaman online dan fintech di Indonesia. 

2. Lokasi Penelitian  

Untuk menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku 

penyedia layanan pinjaman online, penulis akan mengambil data dari beberapa pihak 

terkait, diantaranya dari konsumen, pihak kepolisian terkait laporan pengaduan 

korban pinjaman online, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengingat 

informasi yang penulis dapatkan, terdapat beberapa konsumen yang meminta bantuan 

hukum terkait pelanggaran oleh penyedia layanan online ini serta kepada pihak OJK 

selaku pihak yang berwenang atas izin Penyedia layanan pinjaman online. Dalam 

pengambilan informasi dan data, penulis akan melakukan wawancara ataupun 

mencari informasi baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui situs resmi dan 

artikel terpercaya terkait masalah ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan penyusun dalam 
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memahami dan mendekati objek penyusunan. Dalam penyusunan ini, penyusun 

menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris. Pada pendekatan Yuridis Empiris, hukum 

dikonsepkan sebagai pranata social yang secara riil dikaitkan dengan variable-

variabel social yang lain. 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Pada pernyataan diatas diberikan gambaran bahwa metode 

penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian.  

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yaitu 

penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji peraturan yang tertulis atau 

bahan-bahan hukum lainnya.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang tidak diperolah langsung dari lapangan, akan tetapi diperoleh melalui studi 

kepustakaan, dokumen dan laporan yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

c. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi 
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d. PERATURAN OJK Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi 

dalam Sistem Elektronik 

2. Data Sekunder 

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek 

penelitian antara lain berupa Buku-buku, dokumen, laporan dan publikasi yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Dalam pengumpulan data sekunder, alat pengumpulnya dapat berupa studi 

dokumen dan publikasi tentang kasus-kasus terkait yang oleh penulis dapat diyakini 

kebenaran dan keabsahan datanya, namun apabila data sekunder tersebut ternyata 

dirasakan masih kurang, penulis juga memungkinkan data primer yaitu melakukan 

wawancara kepada pihak yang mempunyai kompetensi memberikan informasi baik 

itu dari pihak konsumen, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, maupun pihak 

Otoritas Jasa Keuangan yang turut menangani kasus-kasus terkait perlindungan 

konsumen. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Adapun data tersier untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, Al-Qur‟an dan Kamus bahasa 

Indonesia. 

D. Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan menguraikan,membahas, menafsirkan temuan-

temuan penyusunan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan 

dalam bentuk narasi untuk data kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian 

kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang 

diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penyusunan, yang kemudian 
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dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta 

kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan 

tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan. 
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BAB IV 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA 

LAYANAN PINJAMAN ONLINE 

A. Aturan Hukum Dan Prosedur Layanan Pinjaman Online Di Indonesia 

Di era modern ini, kompleksitas kebutuhan menjadi semakin meningkat. 

Seiring dengan kebutuhan itu, banyak bermunculan transaksi kegiatan yang berbasis 

Tekhnologi mengingat masyarakat sekarang memang cenderung melakukan sebagian 

besar kegiatannya melalui smartphone dan online. Financial Technology (Fintech) 

hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dan perkembangan tekhnologi I tengah-tengah 

masyarakat. Belanja Online, Ojek Online hingga Pinjaman Online merupakan bagian 

dari Fintech yang kini tengah popular. 

Pinjaman Online (Peer to Peer Lending) merupakan salah satu yng paling 

berkembang pesat. Kehadiran Pinjaman Online diharapkan memberi kemudahan 

kepada masyarakat dalam bertransaksi ekonomi, membantu kebutuhan masyarakat 

yang membuthkan dana tunai dalam waktu singkat, tidak lagi harus melalui prosedur 

panjang dan dengan syarat yang berat seperti yang ada pada Bank Konvensional 

maupun Koperasi. 

Melihat fenomena ini, Pemerintah lalu membuat regulasi terhadap perusahaan-

perusahaan Fintech yang menyediakan layanan Pinjaman Online. Regulasi itu dibuat 

oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi 

Informasi. 
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1. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk 

menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal 

dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan 

dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan:  

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil; dan 

c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:  

a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan . 

b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 

c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:  

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 

b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 
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d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 

e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 

f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap 

Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada 

Lembaga Jasa Keuangan; 

h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, 

dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 

i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:  

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 

b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala 

Eksekutif; 

c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan 

tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang 

kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan; 

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak 

tertentu; 

e. melakukan penunjukan pengelola statuter; 

f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 
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h. memberikan dan/atau mencabut:  

1. izin usaha; 

2. izin orang perseorangan; 

3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 

4. surat tanda terdaftar; 

5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 

6. pengesahan; 

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 

8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan. 

PERATURAN OJK dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  tidak diatur dalam ketentuan Pasal 

ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 

8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan: 

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 

Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat 

yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-

Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”  

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan 

perundang-undangan berupa “PERATURAN OJK”, namun frase “…peraturan yang 

ditetapkan oleh… lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang …” di atas, 

mencerminkan keberadaan PERATURAN OJK sebagai salah satu jenis peraturan 
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perundang-undangan. Dengan demikian, PERATURAN OJK setelah berlakunya UU 

No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya. 

Kekuatan mengikat PERATURAN OJK dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 

12/2011 menegaskan: 

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan.”  

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan 

mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau 

2. Dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan 

dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk atas dasar: 

1. Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 

2. Delegasi pembentukan peraturan perundan-undangan 

Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang 

(baru) oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang 

diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk 

baruuntuk itu.  
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Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, 

berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga 

dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu 

Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan 

Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.  

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ 

penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal 

yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) 

dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, 

sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali. 

Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan 

perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk 

PERATURAN OJK, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur 

keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) 

UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang 

dibentuk atas dasar kewenangan”.  

Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan 

membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri 

melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan 

kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk PERATURAN OJK tanpa 

adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, 
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PERATURAN OJK tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-

undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan 

demikian. 

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan 

terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang 

bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada 

norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang 

disebut oleh Joseph Raz sebagai chain of validity. 

Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), 

tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, 

termasuk dalam hal PERATURAN OJK. PERATURAN OJK yang dibentuk tanpa 

adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum 

berlaku UU No. 12/2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan 

(beleidregels).Yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat 

mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan 

perundang-undangan  

Kedudukan PERATURAN OJK yang telah dibentuk sebelum berlakunya UU 

No. 12/2011, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, 

menurut saya, terdapat dua jenis kedudukan PERATURAN OJK yang dibentuk 

sebelum  berlakunya UU No. 12/2011. Pertama,  PERATURAN OJK yang dibentuk 

atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi 

sebagai peraturan perundang-undangan.  
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Kedua, PERATURAN OJK yang dibentuk bukan atas dasar perintah 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), 

berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Hal ini disebabkan UU No. 12/2011 berlaku 

sejak tanggal diundangkan (vide Pasal 104 UU No. 12/2011 2011), sehingga adanya 

PERATURAN OJK yang dibentuk sebelum tanggal diundangkannya UU No. 

12/2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama (UU 

No.10/2004). Konsekuensinya, hanya PERATURAN OJK kategori pertama di atas, 

yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung. 

Selanjutnya, kedudukan PERATURAN OJK yang dibentuk setelah 

berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan 

di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, PERATURAN OJK tersebut 

memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek 

pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-

undang. Sekedar menegaskan kembali, kedudukan PERATURAN OJK yang 

dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan di bidang administrasi negara perlu dikaji 

lebih lanjut.  

2. Aturan Hukum Pinjaman Online Di Indonesia 

 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 

1 ayat (1) berbunyi : 

“Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Tekhnologi Informasi adalah 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman 

dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjamm 

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan 
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menggunakan jaringan internet”. 

Dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dijelaskan secara detail 

tentang layanan pinjaman Online, sebagai berikut : 

a. Ketentuan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang bebrbasis teknologi 

Informasi 

1) Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan 

2) Kegiatan Usaha 

3) Batasan Pemberian Pinjaman 

b. Ketentuan pendaftaran dan perizinan 

c. Ketentuan Perubahan Kepemilikan 

d. Ketentuan Pencabutan Izin atas Kemauan Sendiri 

e. Ketentuan Kualifikasi Sumber Daya Manusia 

f. Ketentuan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi 

g. Perjanjian Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam Dokumen Elektronik wajib 

paling sedikit memuat : 

1) Nomor perjanjian; 

2) Tanggal perjanjian; 

3) Identitas para pihak; 

4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 

5) Jumlah pinjaman; 

6) Suku bunga pinjaman; 

7) Nilai angsuran; 

8) Jangka waktu; 

9) Objek jaminan (jika ada); 
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10) Rincian biaya terkait; 

11) Ketentuan mengenai denda (jika ada); 

12) Mekanisme penyelesaian sengketa. 

h. Ketentuan Mitigasi Resiko 

i. Kerahasiaan Data 

1) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data 

keuanganyang dikelolanyasejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; 

2) Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung 

kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data 

transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;  

3) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data 

pribadi, data transaksi, dan data keuanganyang diperoleh oleh Penyelenggara 

berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, 

kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;  

4) Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan 

layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media 

komunikasi lainnya;  

5) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data 

keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, 

data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. 

j. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan  

Prosedur perizinan sebuah perusahaan penyelenggara layanan pinjaman online 

agar dapat mendapat izin OJK dijelaskan di website resmi OJK yaitu www.ojk.go.id 

http://www.ojk.go.id/
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3. Prosedur Pinjam Meminjam Uang melalui layanan Pinjaman Online 

Prosedur pinjam meminjam atau proses pencairan dana melalui layanan 

pinjaman online cukup sederhana. Beberapa penyelenggara layanan pinjaman online 

bahan tidak memberikan syarat berupa jaminan, hanya perlu memiliki kartu identitas 

(KTP) Elektronik dan mengisi semua data data yang dibutuhkan di dokumen 

elektronik serta harus memiliki jaringan internet. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa prosedur yang harus 

dilakukan oleh calon konsumen agar bisa disetujui dan memperoleh pinjaman, 

sebagai berikut : 

a. konsumen harus mendownload aplikasi layanan pinjaman online di playstore 

maupun di appstore untuk melakukan pendaftaran akun, konsumen juga boleh 

melakukan pendaftaran melalui website. 

b. Setelah aplikasi terinstall, konsumen akan diarahkan untuk melakukan verifikasi 

wajah secara langsung. Verifikasi wajah ini akan membuat si penyelenggara bisa 

mengetahui wajah konsumen, karena verifikasi ini akan menscan wajah konsumen 

secara online. Setelah itu konsumen akan diarahkan untuk melakukan verifikasi 

berupa scan wajah sembari memegang kartu identitas. 

c. Setelah verifikasi wajah, konsumen wajib memberikan informasi data dengan 

mengisi semua format dokumen elektronik yang diminta oleh aplikasi. Informasi 

data terdiri dari data pribadi, data akun bank, data kedua orang tua, data pekerjaan, 

data social media, serta akun-akun financial teknologi (Fintech) yang konsumen 

gunakan seperji layanan belanja online, layanan pembayaran online, dll. 

d. Setelah itu, konsumen wajib mengisi kontak darurat. Kontak darurat ini yang 

kemudian akan dihubungi jika konsumen mengalami masalah dikemudian hari. 
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Kontak darurat ini wajib diambil dari gawai si peminjam secara langsung (tidak di 

input manual) 

e. Setelah mengisi semua format, calon peminjam akan diberikan pilihan jumlah 

uang yang bisa dipinjam, biasanya semakin banyak data tambahan seperti Data 

NPWP, BPKP Kendaraan, Akun Belanja Online yang telah disinkronkan akan 

membuat nilai pinjaman semakin tinggi. Calon peminjam juga bisa melihat berapa 

biaya bunga, biaya administrasi serta jangka waktu pinjaman. Konsumen juga 

harus memberikan alasan mengapa melakukan pinjaman 

f. Setelah memilih jumlah dana yang akan dipinjam, konsumen akan diarahkan untuk 

membaca dokumen berupa kontrak atau semua perjanjian serta resiko yang harus 

ditanggung oleh konsumen jika melakukan pinjaman di layanan tersebut. Lalu 

konsumen boleh memilih “setuju/tidak setuju”. 

g. Jika setuju, maka penyelenggara akan melakukan verifikasi data dan konsumen 

diberi waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menunggu keputusan 

penyelenggara layanan pinjaman online. 

h. Jika verifikasi diterima maka uang akan langsung masuk ke rekening si penerima. 

Dan aplikasi akan mulai memberikan prosedur pembayaran hingga hari jatuh 

tempo utang. 

i. Setelah dana dicairkan maka konsumen harus memasang kode sandi atau password 

pada aplikasi sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain selain si pengguna 

layanan pinjaman online. 

j. Jika verifikasi tidak diterima maka si calon peminjam tidak boleh mengajukan 

pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oeh penyelenggara layanan 

pinjaman online. 
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Gambaran prosedur yang penulis tuliskan diperoleh dari pengamatan langsung 

ke beberapa aplikasi layanan pinjaman online. Namun beberapa aplikasi menetapkan 

standar yang berbeda-beda terhadap syarat dan ketentuan pengguna layanan pinjaman 

online. Semakin tinggi syarat yang diberikan semakin tinggi pula dana yang bisa 

dipinjam serta semakin lama jangka waktu pinjaman. 

Namun pada beberapa aplikasi ada yang hanya memberikan prasyarat kartu 

identitas elektronik, tanpa perlu slip gaji maupun NPWP dan proses pencairan dana 

yang sangat cepat, hanya beberapa menit hingga beberapa jam. Aplikasi-aplikasi 

layanan pinjaman online ini seringkali memasang bunga yang lebih tinggi. 

B. Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Dan Perlindungan Hukum Pengguna 

Layanan Pinjaman Online 

 

1. Pelanggaran Hak-Hak Konsumen dalam Layanan Pinjaman Online 

Kehadiran Financial Technology (Fintech) sejatinya memberikan kemudahan bagi 

masyarakat. Belanja online, ojek online, pinjaman online, merupakan bagian dari fintech yang 

saat ini tengah populer. Namun sayangnya orang kerap mengabaikan aspek perlindungan 

konsumen ketika mereka menggunakan layanan berbasis internet ini. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech pun semakin beragam, 

di antaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa 

keuangan, dan perusahaan start-up Fintech yang menggunakan teknologi baru untuk 

memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.  

Belakangan ini, fintech P2P Landing menjadi sorotan. Aplikasi pinjaman online ini 

menjadi populer lantaran memberikan akses pinjaman kepada masyarakat dengan syarat yang 

mudah. Cukup dengan Kartu Tanda Penduduk, foto, dan nomor rekening, pinjaman akan 

masuk ke rekening hanya dengan hitungan menit. 

Sayangnya, kehadiran pinjaman online ini menimbulkan banyak problem terutama 

dari sisi perlindungan konsumen, bahkan sudah memakan korban kematian. Pada Februari 
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lalu, seorang supir taksi berinisial Z nekat mengakhiri hidupnya setelah terjerat utang dengan 

aplikasi pinjaman online sebesar Rp500 ribu. Peristiwa ini tentu menjadi sinyal bahaya 

terhadap konsumen dan harus menjadi perhatian bagi pemerintah. 

LBH Di beberapa daerah sudah menerima laporan terkait pinjaman online hingga tiga 

ribu lebih. Dari total laporan yang masuk, terdapat empat belas jenis pelanggaran yang sudah 

dirangkum oleh LBH. 

Mayoritas laporan yang masuk adalah mengenai minimnya informasi yang diberikan 

oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam seperti besaran bunga, biaya administrasi. 

Lalu keluhan yang masuk ke LBH terkait tingginya biaya bunga dan administrasi, proses 

penagihan yang di dalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan 

penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual. 

Berdasarkan penelitian kami kemarin banyak aplikasi yang memberikan bunga 

sebesar 350 persen dalam 90 hari, dan juga sulit berkontak dengan debt collector maka 

konsumen mencari alamat perusahaan terkait tapi perusahan terkait tidak menyediakan alamat 

kantor,  email maupun nomor telepon yang bisa dihubungi. 

Tingginya angka tersebut, membuktikan bahwa sektor perlindungan konsumen dan 

jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) belum sepenuhnya dijamin oleh negara 

dalam kasus ini. Kemudahan-kemudahan dalam mengakses pinjaman akhirnya berubah 

menjadi malapetaka karena minimnya peraturan mengenai fintech. 

Munculnya aplikasi-aplikasi pinjaman online ini sepatutnya diatur sedemikian rupa 

lewat peraturan yang sifatnya spesifik. Misalnya saja perlu aturan mengenai penjatuhan 

sanksi kepada aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. 

Dan yang terpenting adalah perlunya mekanisme pengaduan konsumen dan penyelesaian 

sengketa jika terjadi konflik. 

Jauh sebelum kasus ini muncul ke permukaan, sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sudah menerbitkan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini lebih menekankan kewajiban pendaftaran bagi 

pelaku usaha yang ingin berbisnis di sektor pinjaman online. Namun menurut Jeanny, 

mekanisme pendaftaran di OJK tersebut masih dalam tanda tanya. Pasalnya, pasca aturan ini 

resmi dinyatakan berlaku, hingga saat ini aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal justru 

marak muncul di lapangan. 
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Mekanisme pendaftaran di OJK itu mekanisme dalam tanda kutip yang dianjurkan 

oleh OJK. Tapi perlu ditanyakan apakah kemudian pelaku usaha dalam hal ini pelaku aplikasi 

pinjaman online kemudian mereka tidak bisa menjalankan usahanya jika tidak terdaftar di 

OJK? Nyatanya mereka bisa tetap menjalankan usahanya. Harusnya ada mekanisme orang 

bisa menjalankan usaha jika mendaftar dulu di OJK. 

Kemudian, perlu dipertanyakan juga POJK 77/2016 yang jelas mengatur tentang 

larangan pengambilan data pribadi konsumen, terutama untuk hal-hal yang tidak diperlukan 

dalam proses pinjam meminjam. Namun faktanya, masih banyak aplikasi-aplikasi yang sudah 

mengantongi izin dari OJK tetapi tetap mewajibkan akses-akses yang tidak terkait dengan 

proses pinjam meminjam seperti memutus dan menyambung wifi hingga mengontrol 

handphone untuk tetap aktif atau tidak. 

Perlu ditegaskan bahwa maraknya kasus pinjaman online pasca terbitnya POJK sudah 

cukup membuktikan bahwa regulasi tersebut belum memberikan perlindungan terhadap 

konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online. keanyataannya hari ini kita bisa lihat 

permasalahan ini muncul dan marak, padahal POJK terbit 2016 tapi kasus ini marak setelah 

tahun 2016. Itu karena aturannya tidak cukup melindungi. 

Sebagai respons atas situasi ini, beberapa LBH menyampaikan bahwa pihak mereka 

tengah menyusun rekomendasi kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada OJK. 

Beberapa poin rekomendasi yang akan disampaikan LBH adalah mengenai mekanisme 

pendaftaran di OJK, batasan bunga, pengambilan data pribadi, penagihan, hingga pada 

persoalan spesifik terkait mekanisme proses hukum di Kepolisian. Selain itu LBH juga 

mendorong diterbitkanyya UU Perlindungan Data Pribadi. 

Kasus pinjaman online ini memang belum di atur di UU Perlindungan Konsumen 

karena ini industri yang baru. Butuhnya apa yang pertama paling spesifik adalah UU 

Perlindungan Data Pribadi itu yang paling penting dan akan didorong, setelah itu terkait peer 

to peer atau fintech-nya. 

Melihat banyaknya pengaduan yang masuk ke LBH, Jeanny mengimbau kepada 

seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan jasa layanan pinjaman online sampai 

negara dalam hal ini OJK memberikan perlindungan hukum dan HAM yang jelas terhadap 

masyarakat. Pengawasan 

Bagi advokat yang fokus pada perkara penanganan perlindungan konsumen,  
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selayaknya perkembangan industri yang berbasis teknologi dapat memberikan kemudahan 

dan keamanan bagi konsumen. Jika kemudahan tidak diimbangi dengan keamanan maka akan 

muncul konflik seperti yang sedang terjadi saat ini. 

Menjamurnya pinjaman-pinjaman terutama aplikasi pinjaman online ilegal atau tak 

berizin membuat risiko konflik semakin besar. Apalagi jika aplikasi pinjaman online 

melakukan pelanggaran seperti penetapan bunga yang besar, penagihan, dan pembukaan data 

konsumen. 

Meski OJK telah mengeluarkan regulasi terkait pinjaman online ini, namun 

sayangnya regulasi tersebut hanya berlaku bagi fintech peer-to-peer yang sudah terdaftar di 

OJK. Menurut David, mayoritas pokok permasalahan yang terjadi justru melibatkan pelaku 

usaha pinjaman online ilegal dan konsumen. Dalam hal ini, penulis menilai pemerintah 

terkesan terlambat dalam pengawasan dan penindakannya. Bahkan tak jarang, aplikasi yang 

sudah diblokir akan muncul kembali dengan nama yang berbeda. 

Tapi masalahnya adalah pengawasannya. Ketika fintech-fintech ilegal ini menjamur 

seakan-akan kurang cepat pengawasan dan penindakannya.  Misalnya di blokir apps atau 

website dan itu terlambat. Nah itu kadang-kadang sudah diblokir hanya berubah nama dan 

sebagainya. Namun saya tetap apresiasi karena kita lihat akhir-akhir ini OJK dan Kominfo 

kerja keras dalam hal mendata fintech ilegal. Jadi sering dilakukan pemblokiran. 

Pentingnya pengawasan pemerintah dalam industri fintech. Pasalnya, pengguna akses 

internet di Indonesia cukup tinggi. Tingginya angka penggunaan internet akan berbanding 

lurus dengan potensi kejahatan yang akan terjadi. 

Sehingga untuk meminimalisir terjadinya potensi konflik antara pelaku usaha 

pinjaman online dan konsumen, dihimbau kepada masyarakat masyarakat untuk tidak 

menggunakan layanan pinjaman online hanya untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Jika 

terpaksa menggunakan layanan ini, gunakan pinjaman untuk sesuatu yang produktif agar 

pengembalian dana bisa terencana. 

Di samping itu, konsumen juga harus membaca perjanjian pinjam meminjam secara 

detail yang diatur oleh pihak pinjaman online. Jika sudah terjadi kesepakatan dan uang sudah 

ditransfer bahkan terpakai, agak sulit bagi konsumen untuk mengembalikan keadaan seperti 

semula. Jadi dalam hal ini bagaimana supaya tidak banyak orang jahat merugikan pengguna 

internet dengan cara harus benar-benar diawasi. 
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Sebelum memutuskan sepakat dengan perjanjian yang ditawarkan oleh pihak 

pinjaman online, konsumen harus membaca isi perjanjian secara detail. Konsumen harus 

berhati-hati terhadap penawaran yang menggiurkan, namun penuh dengan jebakan-jebakan 

yang merugikan. Kalau sudah meyangkut fisik atau psikis, itu tentu sudah bisa dilaporkan 

kepada pihak yang berwajib. Kalaupun jika ingin melakukan gugatan karena mengalami 

kerugian maka konsumen harus membuktikan mengalami kerugian apa. Kalau akibat cara 

penagihan atau data dibuka, foto di hp tersebar dari itu bisa dituntut. 

Permasalahan pinjaman online ilegal ini juga menjadi perhatian Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi mendesak agar OJK sebagai 

lembaga pengawas menutup atau memblokir perusahaan fintech tersebut agar tidak semakin 

meresahkan masyarakat. Selain itu, Tulus meminta OJK segera menertibkan praktik fintech 

ilegal atau tidak berizin yang semakin menjamur di masyarakat. 

Dari sisi konsumen, Tulus mengimbau agar membaca dengan cermat persyaratan-

persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan fintech sebelum bersepakat. Sebab, teror yang 

dialami konsumen bisa jadi bermula dari ketidaktahuan konsumen memahami persyaratan 

teknis yang ditentukan oleh perusahaan fintek tersebut. Konsumen tidak memahami 

bagaimana besaran bunga yang ditentukan dan mekanisme cara penagihan oleh perusahaan 

online kepada konsumennya. 

Berdasarkan penelitian  yang penulis dapatkan, ada beberapa pengaduan maupun 

keluhan konsumen yang dirugikan akibat layanan pinjaman online, diantaranya : 

1. Adanya beberapa perusahaan (Aplikasi) pinjaman online yang melakukan perubahan 

bunga pinjaman setelah pinjaman  selesai dicairkan yang tidak sesuai dengan yang ada 

di dokumen elektronik. 

2. Adanya beberapa perusahaan yang menetapkan bunga pinjaman hingga 350% yang 

tidak sesuai dengan Peraturan OJK No. 77 tahun 2016. 

3. Adanya penyalahgunaan data konsumen yang mengakibatkan foto serta penyebaran 

informasi pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan, hal ini tidak sesuai dengan 
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PERATURAN OJK Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik. 

4. Banyak penyedia layanan pinjaman online yang melakukan penagihan utang secara 

tidak manusiawi diantaranya menelpon kerabat, atasan, hingga membuat group yang 

berisi semua kontak yang ada di gawai peminjam dengan kata-kata kasar bahkan 

hingga menerima pelecehan seksual secara verbal. 

5. Karena cara penagihan penyedia layanan yang tidak manusiawi, banyak konsumen 

yang akhirnya dipecat dari tempat kerjanya, adapula yang diceraikan oleh 

pasangannya, hingga kasus terberat berupa seorang sopr tksi yang melakukan bunuh 

diri akibat malu dan dikucilkan di masyarakat. 

6. Masih banyaknya penyedia layanan pinjaman online yang tidak memiliki izin oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun tidak diketahui oleh masyarakat karena 

banyaknya aplikasi serta mudahnya mengakses layanan. 

7. Adanya beberapa konsumen yang mengalami penipuan dimana konsumen harus 

membayar biaya administrasi sebelum dana dicairkan ke rekening konsumen, namun 

setelah melakukan pembayaran, konsumen tidak kunjung mendapatkan pinjaman yang 

dijanjikan. 

8. Adanya beberapa penyedia layanan pinjaman online yang memiliki aplikasi yang 

belum sempurna hingga kadang mengalami masalah seperti tidak bisa login, error saat 

melakukan pembayaran, dll yang menyebabkan bunga semakin meningkat karena 

keterlambatan pembayaran. 

9. Kurangnya edukasi kepada masyarakat yang dirugikan tentang perlindungan hukum 

yang bisa ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan karena kurangnya informasi 

mengenai perusahaan (informasi satu arah). 
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Adanya sosialisasi secara massif oleh pemerintah bekerja sama dengan 

penyelenggara layanan pinjaman online terhadap masyarakat agar mengerti akan 

prosedur, tanggungjawab, resiko hingga aturan dari pinjaman online Pemerintah 

dalam hal ini OJK dan pihak terkait harus menindak tegas perusahaan (aplikasi) 

layanan pinjaman online yang melakukan pelanggaran terhadap aturan serta 

mencabut izin aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai standar diharapkan mampu 

mengurangi angka konsumen yang dirugikan akibat layanan pinjaman online.  
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Maraknya pengaduan mengenai konsumen layanan pinjaman online tentu menjadi 

pertanda bahwa Regulasi yang saat ini masih belum cukup untuk melindungi hak-hak 

konsumen. Diketahui beberapa aturan telah dibuat mengenai layanan pinjam meminjam uang 

berbasis elektronik, diantaranya : 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kehadiran layanan pinjaman online sesungguhnya adalah hal yang sangat 

baik. Selain karena dapat memberikan kemudahan dan bantuan secara langsung 

kepada konsumen, layanan pinjaman online juga berperan aktif besar dalam 

peningkatan kualitas hidup secara khusus dan perekonomian Negara secara umum 

dikarenakan seseorang maupun badan usaha atau UMKM bisa memperoleh modal 

usaha secara mudah dan praktis.  

Melihat fenomena pinjaman online yang kian diminati, berdasarkan hasil 

penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman online masih memiliki 

banyak kekurangan, khususnya pada kerahasiaan informasi/ data konsumen serta pada 

sistem penagihan utang oleh penyedia layanan pinjaman online. Selain itu, 

disimpulkan pula bahwa aturan terkait pinjaman online masih sangat minim dan 

belum mampu menyelesaikan semua permasalahan terkait pinjaman online. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mengkaji beberapa 

kasus serta aturan-aturan terkait  layanan pinjaman online, maka penulis memberikan 

saran, berupa: 

1. Adanya sosialisasi secara massif oleh pemerintah bekerja sama dengan 

penyelenggara layanan pinjaman online terhadap masyarakat agar mengerti 

akan prosedur, tanggungjawab, resiko hingga aturan dari pinjaman online. 

2. Pemerintah seharusnya memperketat izin untuk penyelenggara layanan 
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pinjaman online yang akan membuka layanan pinjaman. 

3. Pemerintah dalam hal ini OJK dan pihak terkait harus menindak tegas 

perusahaan (aplikasi) layanan pinjaman online yang melakukan pelanggaran 

terhadap aturan serta mencabut izin aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai standar. 

4. Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan 

konsumen yang dirugikan atas pelanggaran oleh penyelenggara layanan 

pinjaman online. 
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