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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin                   Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص
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 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

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

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

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin      Nama 

 ـ َ
Fathah A            A 

 Kasrah I            I ـ َ

 Dammah U            U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ي

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

  ك

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

  ..ا|   ي ...

fathah dan alif 

atau ya 

 

A 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 
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  وَ 

dammah dan wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

4. Ta  Marbutah 

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

atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun 

transliterasinya adalah [h].  

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

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

ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h].  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ی) ) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

6. Kata Sandang 

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

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatas (-). 
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7. Hamzah  

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

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا) 

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

berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 

hamzah.  

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

ditranslitersi dengan huruf [t].  

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  : subhānahūwata, ālā 

saw.  : sallallāhu „alaihiwasallam 

a.s.   : „alaihi al-salām 

H  : Hijriah 

M  : Masehi 

SM  : Sebelum Masehi 

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

w.  : Wafat tahun 

Qs …/…:4 : QS An-Nisa/4:58 

HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama     :  Prili Dwi Utami 

Nim        :  11000117081 

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

SAHAM SYARIAH (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek 

Indonesia Unismuh Makassar) 

Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli saham Syariah pada 
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar. Adapun sub masalah 
yang akan dikaji yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli saham syariah di Galeri 
Investasi Bursa Efek Indonesia Cab. Unismuh Makassar? 2) Bagaimana ketentuan 
jual beli saham dalam hukum Islam? 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan (field research) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan 
yaitu pendekatan yuridis empiris, kemudian sumber data primer yaitu wawancara 
yang dilakukan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, 
sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu 
observasi,wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan jual beli saham Syariah di Galeri 
Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar menggunakan akad Bai’ al-
musawamah, dimana system jual beli yang dipakai ini adalah system jual beli 
dengan cara tawar menawar sehingga mencapai harga yang diinginkan dan 
dilakukan dalam satu majelis. Dengan akad tersebut, maka hak-hak dari para 
investor yang terlibat di dalamnya dapat dijaga sepenuhnya. 2) Ketentuan jual beli 
saham dalam hukum Islam telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis 
Ulama Indonesia dalam fatwa: Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar 
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal 
yang dengan jelas menghalalkan transaksi jual beli saham secara Syariah sepanjang 
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan tidak bertentangan dengan 
larangan yang telah di tentukan dalam syariat Islam. 

Implikasi dari penelitian ini ialah : 1) Perlunya sosialisasi dari Lembaga edukasi 
seperti Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat umum khusunya di kalangan pelajar dan mahasiswa tentang pentingnya 
berinvestasi saham Syariah, karena masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui tentang investasi saham secara Syariah yang tidak menimbulkan bunga 
atau riba. 2) Para Investor hendaknya sebelum memulai investasi saham Syariah, 
hendaknya lebih memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan saham 
syariah, akad apa yang digunakan, serta penerapan akad yang dilakukan apakah 
sudah sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan atau tidak. Serta lebih 
memperhatikan banyak hal dalam memilih perusahaan (emiten) untuk berinvestasi 
secara Syariah. 

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Saham Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aktivitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yakni upaya 

pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu1. Dengan adanya pertumbuhan manusia di 

suatu negera maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Setiap negara 

berlomba-lomba membuat inovasi baru di bidang ekonomi, tak terketinggalan 

Indonesia juga harus bersikap tegas untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonominya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di 

dunia tentunya memiliki prinsip tertentu untuk membangun pertumbuhan ekonomi 

di negara kita. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia semakin meningkat pesat 

dengan adanya instrumen keuangan syariah seperti bank syariah dan pasar modal 

syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam transaksi 

kegiatannya.2 

Pasar modal sendiri lebih dikenal dengan Bursa Efek, hal ini dikarenakan 

Pasar memiliki arti Bursa atau Market sementara Modal memiliki arti efek. Pasar 

modal sendiri dulunya merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli 

untuk melakukan transaksi untuk memperoleh modal usaha. Sedangkan pasar 

modal syariah merupakan pasar modal yang menetapkan prinsip-prinsip syariah 

didalam kegiatan transaksinya. Pasar modal syariah sangat berperan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi di suatu negara, bukan hanya kegitan di pasar modal yang 

 
1 Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran”, Jurnal El-Iqtishady, 

Vol.2, No.1, (Juni 2020), h. 151  

2 Mahmuda  Mulia Muhammad, “Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan 

Sosial”, Jurnal El-Iqtishady, Vol.2, No.2, (September 2020), h.34.  
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tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam tetapi juga pasar modal 

syariah memiliki peranan penting bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari 

masyarakat (investor). Masyarakat juga dapat menggunakan pasar modal syariah 

sebagai sarana untuk berinvestasi secara syariah tanpa takut ada hal-hal yang 

dilarang dalam syariat Islam seperti: riba, spekulasi, perjudian dll. Pasar modal di 

Indonesia dikelola langsung oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) atau dalam bahasa 

asingnya Indonesia Stock Excange (IDX).  

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) adalah 

pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan beli Efek (modal) pada pihak-pihak lain 

dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.3 

 Perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat juga dari indikator 

pertumbuhan indeks itu sendiri, indeks yang digunakan di Indonesia adalah Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG), maupun dari pertumbuhan indeks sektoral yang 

ada. Instrumen keuangan yang diperdagangkan dipasar modal merupakan 

instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) berupa saham, obligasi, 

warant, right, reksadana dan berbagai instrument derivative.4 

 Pelaksanaan investasi melalui pasar modal merupakan salah satu langkah 

untuk mengembangkan dan memproduktifkan uang dan modal, sehingga dengan 

investasi dapat menambah kuantitas harta seseorang. Keuntungan yang diperoleh 

dari hasil penjualan sekuritas, dibolehkan dalam Islam, asal harga yang 

 
3 “Wikipedia Bahasa Indonesia”, Bursa Efek Indonesia 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia  ( 9 Januari 2021) 

4 Ade Suci Annisa Putri, “Analisis Pengaruh Roa Roe Dan Der Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2008-

2018”, Skripsi (Makassar: Fak. Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, 2020), h.1 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia
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dikemukakan pantas dan wajar. Menurut Al-Ghazali bahwa keuntungan merupakan 

kompensasi dari hasil perjuangan dan risiko bisnis, serta keuntungan sesungguhnya 

adalah keuntungan di akherat kelak, sehingga akan muncul keberkahan. Dengan 

demikian keberadaan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mutlak 

di perlukan. Hal ini dalam rangka menjaga harta manusia yang merupakan amanat 

dari Allah swt, dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.5 

Saham adalah suatu surat bukti kepemilikan nilai perusahaan atau 

penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Definisi saham pada umumnya diatur dalam undang-undang 

maupun peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK adalah Lembaga yang 

independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, 

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidik.6 Dalam 

literatur fiqih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sahm 

bentuk jamaknya ashum atau suhmah yang artinya bagian, bagian kepemilikan.7 

Saham (stock) merupakan salah satu intrumen lembaga keuangan non bank yang 

banyak di gunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperoleh modal dari para 

pemodal (investor). Para pemodal biasanya sebelum menginvestasikan dananya ke 

perusahaan-perushaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), mereka 

terlebih dahulu melakukan analisa terhadap harga saham dan kinerja perusahaan-

perusahaan yang akan di investasikan di Index Harga Saham Gabungan (IHGS). 

 
5 Sigit Wibowo, “Implementasi Transaksi Jual Beli Saham Di Pasar Modal Dalam 

Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Cakrawala Hukum XIV, no. 

1 (2017): h. 84 

6 Hadi Daeng Mapuna, dkk, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan 

Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Iqtishaduna, Vol.2, No. 2, (September 2020), h.3.  

7 Abdul  Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1996) h. 1244 
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 Di dalam Islam, Allah swt telah menghalalkan praktek jual beli, 

sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS. An-nisa/4:29: 

ونَ   َكُ َنْ ت لََّ أ لِ إِ اطِ بَ الْ مْ بِ كُ نَ يْ مْ بَ كُ الَ وَ َمْ وا أ لُ ْكُ َأ وا لََ ت نُ ينَ آمَ ذِ َّ ا ال هَ َيُّ ا أ يَ

ا  يمً حِ مْ رَ كُ انَ بِ َ كَ مْ ۚ إِنَّ اللََّّ كُ فُسَ َنْ ُلُوا أ ت َقْ لََ ت مْ ۚ وَ كُ نْ اضٍ مِ َرَ نْ ت ً عَ ة ارَ  تِ جَ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”8 

Berkenaan dengan asbabun nuzulnya, Sayyid Qutub (Sayyid Qutb, 2004: 

239) menyebutkan tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut 

diturunkan. Apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum 

pengharaman riba maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang 

pelarangan riba, jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi 

sebagai penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta manusia 

secara batil.9 

 Berkaitan dengan dalil tersebut diatas menyebutkan praktik jual beli sangat 

dianjurkan dalam Islam asalkan tidak ada riba didalamnya dan dengan dasar suka 

sama suka dalam berniaga.10 sama halnya dengan berinvestasi, investasi merupakan 

 
8 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: PT. 

Maghfirah Pustaka, 2006) h. 83 

9 Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa:29 dan At-Taubah: 34)”, 

Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.17, No. 2, (Juli 2018), h.249 

10 Hamsir dkk, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli hasil Tani Secara Tebasan 

(Studi Kasus Di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng)”, Jurnal Iqtishaduna, Vol.2, No. 2 

(September 2020), h.60. 
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tindakan bisnis yang halal dan dapat di benarkan, selagi tata cara dan pelaksanannya 

susuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist. 

 Memperjual belikan saham diperbolehkan dalam Islam, jika itu jelas 

akadnya. Ajaran Islam melarang transaksi yang tidak kelihatan. Artinya 

bertransaksi dalam Islam harus jelas apa yang akan di perjualbelikan baik itu barang 

ataupun jasa. Jadi dalam transaksi syariah ada syarat sendiri, yaitu sistemnya jauh 

dari manipulasi, kezaliman, dan riba. Sama halnya dengan praktik  jual beli yang 

diadakan di pasar modal syariah, idealnya tidak mengandung transaksi yang 

meragukan (gharar), spekulasi (maisir) dan saham yang bergerak pada bidang yang 

diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak  beretika 

dan bermoral seperti memanipulasi pasar.11 

 Saham-saham syariah di Indonesia sendiri sudah memiliki hukum yang 

terdaftar di Fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) yakni fatwa nomor: 80/DSN-

MUI/III/2011 yang mengatur perdagangan saham syariah. Dimana perdagangan 

saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan akad Bai Al 

Musawammah yang berarti jual beli dengan berkelanjutan. 

Dengan demikian, sangatlah penting bagi pelaku pasar modal memahami 

hal-hal apa saja yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan aturan prinsip syariah, 

dengan hadirnya saham syariah ini sangatlah menjamin kehidupan ekonomi 

masyarakat terutama yang ingin melakukan investasi atau yang ingin membuka 

usaha namun memiliki modal yang kecil. 

 
11 Zaenal Abidin, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli 

Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah Dan 

Hukum, UIN Walisongo, 2017), h.2 
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Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ini merupakan bentuk kerjasama 

antar Bursa Efek Indonesia dengan pihak kampus sebagai lembaga edukasi untuk 

mahasiswa maupun masyarakat umum tentang pasar modal, dimana Universitas 

Muhammadiyah Makassar telah membuka Galeri Investasi sejak tahun 2016 dan 

telah berjalan selama lima tahun dengan melakukan kegitan seperti pelatihan pasar 

modal, pembukaan rekening saham, sekolah pasar modal, jual beli saham syariah, 

seminar nasional dan kegiatan lainnya. Persoalannya, apakah praktik jual beli 

saham syariah yang ada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Cabang Unismuh 

Makassar sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. 

 Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARIAH (Studi Kasus Pada 

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Cab. Unismuh Makassar)” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah Bagaimmana Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham 

Syariah Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Cab. Unismuh Makassar. 

Berdasarkan dari pokok masalah tersebut diatas, maka masalah pokok diuraikan 

dalam dua sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli saham syariah di Galeri Investasi Bursa 

Efek Indonesia Cab. Unismuh Makassar? 

2. Bagaimana ketentuan jual beli saham dalam hukum Islam? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai 

permasalahan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli 

saham syariah pada Galeri Investasi Bursa efek Indonesia Cab. Unismuh Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

 Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap skripsi ini, maka 

diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini yakni: 

a. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih 

mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-

komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan 

data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan 

usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data 

sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki 

arti.12 

b. Hukum Islam merupakan aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia 

yang ada dalam Al-Qur’an maupun hadist baik secara langsung (yang sudah 

jelas aturannya) maupun yang secara tidak langsung.13 

 
12 Surayin, Analisis Kamus Bahasa Indonesia (Bandung: Yrama Widya, 2015),  h. 10 

13 Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Total Media, 2016), h. 11 
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c. Praktik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk uji coba dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah benar atau salah. Menurut KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) Praktik adalah pelaksanaan secara nyata yang disebut 

dalam teori.14 

d. Jual Beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu 

(penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang 

pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas 

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Rang 

yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat 

ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya 

kepada pembeli.15 

e. Saham Syariah merupakan efek bentuk saham yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham 

syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam 

undang-undang maupun peraturan OJK lainnya.16 

D. Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu 

 Dari beberapa penelusuran dan pencarian terhadap penelitian yang telah 

dilakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang sama dan 

 
14 “Kemendikbud”, Kamus Bahasa Indonesia Daring, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik  (25 Februari 2021) 

15 Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 1 

16 “IDX Syariah”, Produk Syariah https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/ (13 

Januari 2020) 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik
https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/
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saling berkaitan dengan penelitian ini, beberapa penelitian tersebut dapat 

dikategorikan sebgai berikut:  

1. Zaenal Abidini,  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi 

Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang 

Semarang” (2017) .Skripsi ini menjelaskan bahwa: Tinjauan hukum islam 

terhdap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek 

Indonesia tidak diperbolehkan, karena kegiatan spekulasi ini terdapat unsur-

unsur maisir didalamnya yang tidak sesuai dengan syariat islam atau lebih 

mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan kepentingan para 

pelaku lainnya, tindakan tersubut dilarang oleh Islam. Praktik spekulasi di 

Bursa Efek Indonesia terjadi ketika bandar membuat posisi beli (BID) di 

pertebal seolah peminat beli dari investor mencapai ratusan ribu per lot dan 

posisi jual (OFER) cenderung tipis, sehingga saham cenderung cepat naik 

dalam hitungan detik, kemudian dalam jangka waktu singkat saham tersebut 

turun drastis ke harga opening, sementara investor yang bertransaksi pada 

model tersebut termasuk dalam kategori spekulasi. Perbedaan terletak pada 

jenis Praktik Jual beli saham dalam sistem syariah.  

2. Intan Kusuma Beta, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling 

Saham Syariah , Studi Di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung” 

(2018). Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa: Pelaksanaan Reselling 

saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cab. Bandar Lampung maupun yang 

dilakukan langsung oleh investor saham syariah telah mendapatkan data 

bahwa investor bebas melakukan transaksi menjual kembali saham 
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(reselling) kapanpun, baik itu pada saat waktu pertama kali membeli saham 

atau beberapa hari setelah membeli saham. Hal tersebut dilakukan dengan 

melihat harga saham pada saat itu, jika dirasa harga saham mengalami 

kenaikan saat hari pertama membeli kemudian ingin langsung menjual pada 

hari itu juga maka hal tersebut dapat dilakukan, akan tetapi dalam pencairan 

dana (liquiditas) baru akan diterima pada hari ketiga setelah melaukan 

transaksi berdasarkan pada prinsip Qabdh Hukmi (penguasaan asset oleh 

pembeli secara dokumen kepemilikan asset yang dibelinya baik dalam 

bentuk catatan elektronik maupun non elektronik). Menurut hukum islam, 

pelaksanaan reselling saham syariah menggunakan akad syirkah dikatakan 

tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat yang ada dalam akad 

syirkah tersebut sebagaimana mestinya yakni tidak adanya kejelasan dalam 

perserikatan/perkongsian sebagaimana syarat dari akad syirka itu sendiri. 

Dan dapat dikatakan bahwa akad syirkah dalam saham syariah tidak 

memiliki unsur kejelasan (gharar). Perbedaan terletak pada jenis Praktik  

dan juga akad yang adapa pada Jual beli saham dalam sistem syariah.  

3. Syamsul Arifin, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham 

Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan 

Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”(2020). Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana mengimplementasikan seruan jual beli saham dalam sarana 

berinvestasi secara syariah. Pasar modal syariah yang dikembangkan di 

setiap perusahaan sekuritas yang mewadahi masyarakat untuk melakukan 

investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. 
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Tetapi didalam investasi saham syariah ini masih banyak perusahaan-

perusahaan sekuritas yang didalam transaksinya menggunakan unsur maisir 

serta penipuan padahal telah berlandaskan pada prinsip syariah. Transaksi 

ini masih bisa terjadi kapan saja dan dimanapun. Bagaimana penerapan akad 

wakalah pada PT. Henan Putirai. Dalam transaksi ini agar terhindar dari 

unsur-unsur maisir dan penipuan tidak ada kecurangan dalam prosedur 

pemberian kuasa sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa 

keuangan nomor 12/PJOK.01/2017, tentang Penerapan Program Anti 

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa 

Keuangan. Implementasi jual beli saham dalam aplikasi HPX Syariah ini 

telah sesuai dengan fatwa DSN No.80/DSNMUI/III/2011 tentang 

penerapan prinsip syariah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat 

Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur didalamnya bahwa 

nasabah wajib melakukan penawaran jual atau permintaan beli efek melalui 

aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip syariah serta tidak diperbolehkan 

melakukan praktik spekulasi dan manipulasi di dalamnya. Perbedaan dalam 

skripsi yang dahulu dan yang saya angkat yakni implemntasi sistem yang 

ada pada bursa efek dalam jual beli saham secara syariah. 

4. Isnaini Makrifatul Fajarwati, “ Perdagangan Saham di Pasar Sekunder 

Menurut Hukum Ekonomi Islam” (2019). Didalam skripsi ini menjelaskan 

tentang perdagangan saham pada pasar sekunder yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dalam ekonomi Islam. Dan mendapatkan hasil 

bahwa saham di pasar sekunder tidak sesuai dengan syariat Islam, karena 
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ditemukan beberapa menipulasi dan spekulasi harga yang mengandung 

unsur-unsur yang tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip 

bermuamalah, yaitu adanya unsur gharar, tadlis, ikhtiar, dan bai’ najasy. 

Perbedaannya dengan skripsi yang saya angkat terletak pada metode 

penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi yang dahulu 

menggunakan metode penelitian literatur (kepustakaan) sedangkan metode 

penelitian dalam skripsi saya adalah metode penelitian lapangan. 

5. Sigit wibowo, “ Implementasi Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal 

Dalam Perspektif Hukum Islam” (2017). Didalam jurnal ini menjelaskan 

masalah tentang Fatwa DSN No.5 / DSN-MUI / IV / 2000 jo. DSN-MUI 

No.40 / DSN-MUI / X / 2003. Dan mendapatkan hasil bahwa jual beli saham 

emiten di pasar modal syariah diperbolehkan sesuai dengan fatwa tersebut. 

Fatwa DSN MUI memandang jual beli saham syariah adalah bagian salah 

satu sistem ekonomi syariah. Langkah yang diambil oleh semua pihak 

termasuk Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan semua aturan 

tentang asas syariah dalam jual beli saham dan Bapepam sendiri yang telah 

mengakomodirnya ketentuan MUI. Filter syariah hanya diberikan kepada 

emiten itu lulus 3 (tiga) tes seleksi, yaitu: seleksi syariah, seleksi kapitalis 

nilai, dan pemilihan volume transaksi. Perbedaan dengan masalah yang saya 

angkat yakni Investasi Bursa Efek sedangkan pada jurnal di atas yakni 

emiten pada pasar modal.  

6. Ahmad Faqih, “ Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam” 

(2018).  Didalam jurnal ini menjelaskan tentang masalah bagaimana praktik 
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jual beli saham pada PT Phintraco securietis yang sesuai dengan DSN-MUI 

tetaptkan, dan mendapatkan hasil bahwa praktik jual beli saham syariah 

pada perushaan tersebut sesuai dengan apa yang dijadikan dan di tetapkan 

oleh DSN-MUI. Perbedaannya yakni ada pada perusahaan yang akan saya 

jadikan tempat meneliti dengan masalah yang saya angkat.  

7. Kharis Fadlullah Hana, “Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di 

Bursa Efek Indonesia” (2018). Di dalam jurnal ini menjelaskan tentang  

bagaimana mengetahui tujuan dan transaksi trading saham yang terjadi pada 

pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah merupakan suatu 

trobosan baru yang dilakukan sebagai solusi meningkatkan trend investasi 

halal saat ini. Hal ini juga menjadi sangat menarik bagi masyarakat terutama 

bagi masyarakat muslim untuk menanamkan modalnya ke perusahaan agar 

mendapatkan hasil dan dapat ikut serta dalam mengembangkan perusahaan, 

namun realita yang terjadi di pasar banyak perusahaan yang sudah tercatat 

di bursa efek masih menjalankan usahanya belum sesuai dengan prinsip 

syariah. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar 

modal yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi 

dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian dan spekulasi. 

Perbedaan ada pada rumusan masalah  yang akan saya angkat. 

E. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasrkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penelitian dalam proposal ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli saham syariah di Galeri Investasi 

Bursa Efek Indonesia Cab. Unismuh Makassar. 

b. Untuk mengetahui ketentuan jual beli saham dalam hukum Islam. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 

pemahaman bagi masyarakat terkait dengan praktik pelaksanaan jual beli 

saham syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Cab. Unismuh. Serta 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pandangan 

hukum islam terhdap praktik jual beli saham syariah. Kemudian diharapkan 

dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, serta acuan bagi penelitian 

berikutnya. 

a. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang praktik jual beli saham syariah serta hukum-hukum Islam yang 

termasuk didalamnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

 Istilah hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai 

terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-

syariah al-Islamy. Kemudian Merdani menjelaskan, bahwa dalam literatur hukum 

dalam Islam maupun dalam Al-Qur’an tidak ditemukan kata lafadz hukum islam. 

Yang ada didalam Al-Qur’an adalah kata fiqih, syariah, hukum Allah dan 

sebagainya. Kata-kata Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dan 

literatur barat.17 

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 

sumber ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain 

jinayat (pidana islam). Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa hukum islam 

(Indonesia) atau hukum syara’ ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 

yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan pada Al-Qur’an.18 

Adapun pengertian hukum islam dalam makna fiqih islam, adalah hukum 

yang bersumber dan disalurkan dari hukum islam yang terdapat dalam Al-Qur’an 

dan sunnah Nabi Muhammad saw, yang dikembangkan melalui ijtihad ulama atau 

 
17 H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (Cet.IV; Depok: Raja Grafindo, 2017), h. 307. 

18 Supardin, Materi Hukum Islam (Makassar: Alauddin University Perss, 2011), h. 22-23. 
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ahli hukum islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang 

telah ditentukan.19 

Berdasarkan pengertian hukum Islam tersebut diatas, dapatlah dijelaskan, 

bahwa hukum Islam itu bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur’an), sunnah Rasul 

(Hadist) dan ijtihad para ulama. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa hukum 

islam itu adalah hukum yang paling tinggi bila dibandingkan dengan hukum positif 

lainnya, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum agraria sebab hukum-hukum 

ini bersumber dari  akal budi (rasio) manusia, sedangkan hukum Islam bersumber 

dari wahyu Allah swt (Al-Qu’an), hadist dan ijtihad.20 

2. Sumber-Sumber Hukum Islam 

 Adapun sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur dan para 

ahli Ushul fiqih terdiri atas 4 macam yaitu: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah masdar yang berarti bacaan atau yang dibaca, 

berasal dari kata qara’a  yang artinya ia telah membaca. Pengertian al-

Qur’an menurut H. Mustofa, H.Abdul Wahid memberikan pengertian 

al-Qur’an sebagai himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman 

hidup untuk mencapai kebahagian hidup didunia dan diakhirat.21 

 

 
19 H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h.306. 

20 H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h.307-308. 

21 H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h.309 



17 
 

 
 

b. As Sunnah (Hadist) 

Sunnah pada lughat (bahasa) adalah janji terpuji, atau jalan/cara 

yang dibiasakan. Sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli hadis) 

ialah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad saw baik berupa 

perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, 

perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad saw 

diangkat menjadi Rasul, maupun sesudahnya.22 

b. Ijma’ 

Ijma menurut bahasa adalah mengumpulkan. Ijma menurut 

A.Rahman I.Doi, adalah kesepakatan pandangan para sahabat Nabi 

Muhammad saw, juga kesepakatan yang dicapai dalam berbagai 

keputusan hukum dan dilakukan oleh para “Mufti” yang ahli, atau para 

ulama dan fuqaha dalam berbagai persoalan Din al-Islam.23 A. Hanafie 

juga menjelaskan bahwa ijma ialah kebetulan pendapat semua ahli 

ijtihad pada sesuatu masa atas sesuatu hukum syara’. Kemudian Abdul 

Wahab Khallaf mengemukakan, bahwa ijma adalah kebetulan pendapat 

para fuqaha mujahidin diantara umat  islam pada suatu masa atas sesuatu 

hukum sesudah masa Nabi Muhammad saw. Berdasarkan pengertian 

ijma tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa ijma merupakan suatu 

kesatuan pendapat para aahli fiqih Islam pada suatu masalah dalam satu 

 
22 H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h.311 

23 A. Rahman I.Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002) h. 87 
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masa dan wilayah tertentu serta tidak boleh bertentangan dengan Al-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.24 

c. Qiyas 

Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Qiyas 

menurut bahasa artinya adalah mengukur sesuatu atas lainnya dan 

mempersamakannya. Menurut istilah, qiyas adalah hukum yang telah 

tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada 

suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, 

sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah 

tetap hukumnya.25 

3. Tujuan Hukum Islam 

 Tujuan hukum Islam menurut Syatibi ialah untuk menjaga dan 

memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebutnya sebagai daruriyyat, hajiyyat 

dan tahsiniyyat.  Ketiga kategori hukum tersebut adalah kebutuhan hidup manusia 

dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi.26 Tujuan inilah yang 

ditetapkan terwujud dalam segala hokum Islam, karena aspek ini berkaitan dengan 

hakikat tujuan syariat.27 

 Adapun kebutuhan yang dimaksud dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu: 

kebutuhan daruriyyat (primer) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau 

 
24 H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h. 316 

25 H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h. 313-314 

26 H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h. 322 

27 Musyfikah Ilyas, “Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam”, Jurnal Al-Daulah, vol.5, 

no.1 (Juni 2016), h.140.  
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dipelihara (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sebaik-baiknya oleh hukum 

Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan 

hajiyyat (sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk 

mencapai kebutuhan primer misalnya pelaksanaan hak asasi manusia. Kebutuhan 

tahsiniyyat (tersier) adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan 

primer dan sekunder.”28 

 Dengan demikian, kebutuhan adh-dharuriyyat (primer) oleh setiap orang 

mutlak dibutuhkan dalam upaya untuk mewujudkan kemaslahatan hidup. 

Kemaslahatan itu dapat diperoleh apabila kelima unsur pokok tersebut dapat 

diwujudkan dan dipelihara dengan baik. Kelima unsur-unsur pokok tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Memelihara Agama (Hifzh al-Din) 

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam karena 

agama merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya 

martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, juga 

untuk memenuhi hajat jiwanya.29 Untuk mewujudkan dan memelihara 

agama, Islam mensyariatkan iman dan hukum pokok ajaran dasar Islam, 

seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Allah SWT telah memerintahkan umat 

manusia untuk berijtihad di jalan Allah swt sebagaimana dijelaskan dalam 

QS. At-Taubah/9:41 yang berbunyi: 

 
28 H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h. 322 

29 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, 

Jurnal Al-Qadau, vol.6, no.1, (Juni 2019), h. 120.  
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يلِ   بِ مْ فِي سَ كُ سِ فُ َنْ أ مْ وَ كُ الِ وَ مَْ أ ُوا بِ د اهِ جَ الًَ وَ قَ ِ ث ا وَ افً فَ وا خِ رُ فِ انْ

ونَ  لَ مُ َعْ ُمْ ت ت نْ نْ كُ مْ إِ كُ َ رٌ ل يْ مْ خَ كُ لِ
ََٰ ۚ ذ  ِ  اللََّّ

 

Terjemahnya: 

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa 

berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang 

demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.30 

 

b. Memelihara Jiwa (Hifah al-Nafs)  

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Dalam hal ini 

hak pertama dan paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak 

hidup, disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia  juga 

perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan 

untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, segala usaha yang 

mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya 

disuruh oleh Allah swt untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu 

yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang 

dilarang oleh Allah swt mengharamkan untuk menghilangkan jiwa diri 

sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar.31 

c. Memelihara Akal (Hifzh al-Aql) 

 
30 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. 

Maghfirah Pustaka,2006) h. 194 

31 H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h. 324 
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Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena akal 

merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, sinar hidayah, dan media 

kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Tanpa akal, manusia tidak 

mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.32 Oleh karena 

itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Dengan 

demikian, manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau 

merusak akal. Oleh karena itu Allah swt mensyariatkan peraturan untuk 

manusia guna memelihara akal yang sangat penting dan mengharamkan 

meminum minuman memabukkan dan segala bentuk makanan atau 

minuman yang dapat mengganggu akal. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. 

Al-Maidah/4:90 yang berbunyi: 

ابُ   صَ َنْ لْْ ا رُ وَ سِ يْ مَ لْ ا رُ وَ مْ خَ ا الْ مَ َّ ن ِ وا إ نُ ينَ آمَ ذِ َّ ا ال هَ َيُّ ا أ يَ

مْ   كُ لَّ عَ ُ لَ وه ُ ب َنِ ت اجْ َ انِ ف طَ يْ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ جْ مُ رِ لََ الَْْ زْ وَ

ونَ  حُ لِ ُفْ  ت

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum 

minuman keras. Berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi 

nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk 

perbuatan setan. Maka jahuilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu 

beruntung”.33 

 

 

 
32 Nur Taufiq Sanusi, Syariah: “Antara Hukum dan Moral”, Ar-Risalah: Jurnal Ilmu 

Syariah dan Hukum, vol. 20, no. 1 (Mei 2020), h. 89.  

33 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. 

Maghfirah Pustaka, 2006) h. 123 
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d. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) 

Menurut Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, bahwa keturunan 

dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi 

manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Oleh karena itu, 

Islam berupaya memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan 

mengharamkan atau melarang berbuat zina, menetapkan siapa-siapa yang 

tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan 

syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap 

sah dan percampuran antara lelaki dengan perempuan itu tidak dianggap 

zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sah dan 

menjadi keturunan sah dari ayahnya. Selanjutnya Abdul Ghafur Ansori juga 

mengemukakan bahwa Islam melarang menikah dan berhubungan kelamin 

dengan muhrimnya, Apabila kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi 

keturunan akan terancam. Oleh karena itu menurut H. Mustofa, dan H. 

Abdul Wahid bahwa pemeliharaan keturunan sangat penting dilakukan agar 

kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat 

diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam.34 

e. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) 

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana 

manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk 

mencari harta demi menjaga eksistensinya. Islam mensyaratkan kewajiban 

 
34 H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, h. 325 
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berusaha untuk memperoleh rezeki, kebebasan bermuamalah,  pertukaran,  

perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Dalam rangka memelihara harta 

Islam melarang penipuan, riba, serta melarang mengambil harta orang lain 

dengan cara yang tidak sah seperti Perbuatan mencuri, merampok, 

membunuh, pelukaan, memberontak, berzina dan menuduh berzina (al-

qadzaf) yang kesemuanya itu tergolong dalam jinayat/pidana atau yang 

disebut juga dengan istilah jarimah. Di dalam ilmu fiqih, bahwa jenis 

jarimah di atas termasuk dengan jarimah hudud, yakni jarimah yang 

hukumannya langsung ditetapkan dalam al-Qur'an, maupun dalam hadis.35 

B. Jual Beli Dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

 Jual beli ialah menukar sesuatu dengan suatu barang. Sedangkan menurut 

pendapat istilah jual beli ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat 

cara-cara yang telah ditetapkan bersama. Hukum jual beli ialah halal  atau 

diperbolehkan.36 

 Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria Al-Anshari jual beli ialah: “Tukar 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah 

menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat 

Definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)”. Sedangkam berdasarkan 

 
35 H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesa, h. 326 

36 Nila Sastrawati dan Muh. Ansar Asiz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme 

Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah”, Jurnal Iqtishaduna, Vol.2, No.1, (April 

2020) h.42.  
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pendapat hamzah Ya’qub dalam bukunya, Kode Etik dagang Berdasarkan Pendapat 

Islam menjelaskan: “Jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni menukar sesuatu 

dengan sesuatu”.37 

Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah:38 

a. Menukar barang dengan atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan 

hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. 

b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan 

syara’. 

c. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus 

(diperbolehkan). 

d. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasarruf) dengan ijab 

dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’. 

e. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus 

(diperbolehkan). 

f. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau 

pemindahan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara 

diperbolehkan. 

g. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta, maka jadilah penukaran hak 

milik secara tetap. 

 
37 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Malang: UIN-

Maliki Press, 2018) h. 29 

38 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 

67-68 
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Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela 

diantara kedua bela pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan 

syara’ dan disepakati.39 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

 Jual beli sebagai sarana saling membantu antar sesama manusia mempunyai 

landasan hukum yang kuat.40 Dasar hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur’an, 

Hadist, dan Ijma adalah: 

a. Al-Qur’an 

Pada QS. Al-Baqarah/2:275 Allah swt berfirman: 

وا لََ يَقُوْمُوْنَ اِلََّ كَمَا   بَٰ لِكَ الََّذِيْنَ يَأكْلُُوْنَ الر ِ ِّۗ ذَٰ نُ مِنَ الْمَس ِ يَقُوْمُ الَّذِيْ يتَخََبَّطُهُ الشَّيْطَٰ

واِّۗ فمََنْ جَاۤءَهٗ مَ بِ  بَٰ مَ الر ِ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ واۘ وَاحََلَّ اللَّه بَٰ ا اِنَّمَا الْبيَْعُ مِثلُْ الر ِ وْعِظَةٌ انََّهُمْ قَالُوْْٓ

ى فلََهٗ مَا سَلَفَِّۗ وَامَْرُهْٗٓ  ب ِهٖ فَانْتهََٰ نْ رَّ بُ النَّارِ ۚ هُمْ  م ِ ىِٕكَ اصَْحَٰ
ِ ِّۗ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَٰۤ  الَِى اللَّه

لِدوُْنَ   فِيْهَا خَٰ

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

 
39 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, h. 30 

40 Ashabul Kahfi dan Nurapriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen”, Jurnal Iqtishaduna, Vol. 2, No. 2, (April 2020), h.47.  
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mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. 

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.41 

Dari ayat tersebut diatas bahwasanya Allah swt telah menghalalkan 

transaksi jual beli dalam bentuk apapun asalkan tidak menyimpang dengan 

aturan syara’ atau dengan kata lain harus memenuhi syarat dan rukun dari 

jual beli, sendangkan Allah swt juga melarang adanya transaksi yang 

mengandung unsur riba dalam bentuk apapun. Menurut syara’ kata riba 

bermakna tambahan yang di isyaratkan pergantiannya kepada seseorang, 

dan juga perolehan harta lain dengan saling melebihkan antara satu dengan 

yang lain.42 

b. Hadist 

جُلِ بِيَدِهِ وَكلُُّ بَيْعٍ سُئلَِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ أيَُّ الْكَسْبِ أطَْيَبُ ؟ قاَلَ عَمَلُ الرَّ

رواه االبزار والحاكم –مَبْرُوْرٍ   

Artinya: 

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling 

baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) 

seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar 

dan al-Hakim). 43 

 
41 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. 

Maghfirah Pustaka, 2006) h. 47 

42 Muhammad Sabir, “Riba Dalam Perspektif Nabi Saw”, Jurnal Al-Syir’ah, vol. 8, no.2 

(Desember 2010), h. 404.  

43 Mahrus Ali, Terjemah Bulughul Maram (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995) h. 326 
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Dalam hadist tersebut diatas Rasulullah saw menjelaskan bahwa 

pekerjaan yang lebih baik adalah orang yang melukakan pekerjaannya 

dengan tekun dan bersugguh-sungguh, juga pekerjaan dari seseorang yang 

melakukan transaksi jual beli dengan jujur dan amanah. 

c. Ijma 

Ulama telah sepakat bahwa jaul beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa 

adanya bantuan dari  orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang yang 

lainnyaa yang sesuai dengan kebutuhan.44 

 Dari beberapa dasar hukum jual beli diatas, telah jelas bahwa jual beli itu 

diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara’. Jual beli di benarkan dan 

dihalalkan oleh Islam ketika jual beli tersebut telah memenuhi syarat-syarat serta 

rukunnya yang telah ditentukan. Hal ini merupakan suatu hukum yang telah 

disepakati oleh para ahli ijma.45 

3. Syarat-Syarat Jual Beli 

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan 

pendapat jumhur ulama sebagai berikut:46 

 
44 Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004) h. 75 

45 Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih, (Cet. 4; Jakarta: Bulan Bintang,1970) h. 336 

46 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, h. 32-33 
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1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila 

atau orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad 

tersebut harus orang yang berbeda. 

2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat 

unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan 

kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama’ fiqih 

berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang 

mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai 

ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis. 

3) Syarat barang yang diperjual belikan (ma’qud alaih), antara lain: barang ada 

atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk 

mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan. 

4) Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung 

atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung. 

5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual 

beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait 

dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan al-staman dengan al-si’r. 

Staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, 

sedangkan al-sir ialah ialah modal barang yang seharusnya diterima semua 

pedagang sebelum dijual ke konsumen. 

4. Rukun-Rukun Jual Beli 

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya 

pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat 
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dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan qabul 

yang menunjukan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual 

beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. 

Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama’ rukun jual beli harus 

mencakup empat macam, antara lain:47 

a. Akidain (penjual dan pembeli).  

b. Ada barang yang dibeli.  

c. Sighat ( lafad ijab dan qabul). 

d. Ada nilai tukar pengganti barang”. 

 

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli  

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:48 

a. Prinsip keadilan. Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling 

utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak 

memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada 

monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang 

yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.  

b. Suka sama suka. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, 

asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar 

pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat 

 
47 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, h. 33 

48 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, h. 34-35 
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berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan 

dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format 

muamalat lainnya. 

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.  

1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri 

pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal 

stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya 

tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan 

barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter 

pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena 

kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai 

keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemehan barang yang 

diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual 

belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan 

itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah 

jual beli itu. 

2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada 

pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak 

meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam 

berniaga dikenal dengan istilah ”memasarkan dengan “amanat” seperti 

menjual murabaha“ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, 

kualitas,dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-

lebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: “ Aku ialah yang 
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ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak 

menghianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, 

aku keluar dari mereka. 

3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus 

berlaku jujur, dilandasi suapaya orang lain mendapatkan kebaikan dan 

kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan 

cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh 

pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga terhadap 

orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui 

pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran. 

d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan 

harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya 

serta menafkahkannya dijalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama 

yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan 

mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. 

e. Kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad 

SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau 

bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam 

mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan 

hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk 

keuntungan sebesar-besarnya.nIslam ingin mengatakan dibawah naungan 

norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat 
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membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia 

menentang kezaliman. 

6. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual 

beli. Pembahasannya sebagai berikut:49 

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:  

1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual 

beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan 

pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.  

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli 

salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), 

pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan 

harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan 

barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai 

imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.  

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang 

dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, 

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang 

titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak. 

 

 

 
49 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, h. 36-37 
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b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:  

1) Bai’ al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang 

lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.  

2) Ba’i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh 

atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar 

atau rupiah. 

3) Ba’i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan 

tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya 

yang berlaku secara umum.  

4) Ba’i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi 

sebagai mabi’ melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang 

dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa ‘ain bisa jadi berupa dain 

namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu 

saman dalam akad salam berlaku sebagai ‘ain. 

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, 

yakni:  

1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang 

dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat 

yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang 

dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan 

pembicaraan dan pernyataan.  

2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-

menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, 
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misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara 

penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui 

JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara’. 

Dalam pemahaman sebagian Ulama, format ini hampir sama dengan format 

jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling 

berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan 

giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.  

3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah 

mu’athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, 

seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, 

dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayaranya 

kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul 

antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama’ Syafi’iyah 

tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti 

Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan 

cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.  

 

C.  Saham Syariah 

1. Pengertian Saham 

 Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut 

juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder).  Bukti bahwa 

seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila 

mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar 
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Pemegang Saham (DPS) menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang 

menujukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham 

tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan 

haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak 

pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.50 

 Sebagai bukti kepemilikan, maka saham yang diperoleh secara syariah 

untuk diperjual-belikan adalah saham untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan 

usaha, jenis produk/jasa serta cara pengelolaanya sejalan dengan prinsip syariah. 

2. Landasan Hukum Saham Syariah 

 Hukum mengenai saham syari’ah belum ada secara jelas dan pasti di dalam 

Al-Qur’an dan hadits. Maka para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk 

menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri dengan cara ijtihad mengenai 

saham ini. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan 

salam. Sebagian membolehkan transaksi jual beli saham dan ada juga yang tidak 

membolehkan.51 

 Menurut Wahbah al Zuhaili, bermuamalah dengan (melakukan kegiatan 

transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam 

perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Pendapat para ulama yang 

 
50 Zaenal Abidin , “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli 

Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”, Skripsi, h. 29 

51 Choirunnisak, Saham Syariah; Teori Dan Implementasi, Vol.4, No.2  (Palembang: 

STEBIS IGM Palembang,2019) h. 71 
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memperbolehkan jual beli saham serta pengalihan kepemilikan porsi suatu surat 

berharga berdasarkan pada ketentuan bahwa semua itu disepakati dan diizinkan 

oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga. Keputusan Muktamar ke-7 

Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah juga menyatakan bahwa boleh menjual 

dan menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada 

perseroan. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Indonesia, dalam Fatwa DSN-MUI No. 

40/DSN-MUI/2003, telah merumuskan bahwa jual beli saham adalah boleh 

dilakukan.52 

3. Jenis-Jenis Saham 

Ada beberapa macam jenis saham yang ada di pasar modal, diantaranya ialah:53 

a. Saham unggulan atau biasa disebut blue chip stock, merupakan saham biasa 

dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai leader dari 

industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam 

pembayaran dividen.  

b. Saham pendapatan (income stock), saham dari emiten yang memiliki 

kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang 

dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan 

pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberika dividen tunai.  

c. Saham pertumbuhan (growth stock/well-known) merupakan saham dari 

emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi 

 
52 Choirunnisak, Saham Syariah; Teori Dan Implementasi, Vol.4, No.2, h. 71 

53 Zaenal Abidin , “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli 

Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”, Skripsi, h.30 
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leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning 

(PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock (lesser known) yaitu 

saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri namun 

memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan 

kurang terkenal dikalangan emiten.  

d. Saham spekulatif (speculative stock) saham dari emiten yang tidak bisa secara 

konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham 

ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun 

penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.  

e. Saham siklikal (counter cyclical stock) saham yang tidak terpengaruh oleh 

kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi 

ekonomi harga saham ini tetap tinggi. 

 

4. Harga Saham 

 Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang 

sama, yaitu mencari keuntungan atas investasi tersebut. Salah satu keuntungan 

investasi saham yaitu mendapatkan capital gain yang berasal dari selisih harga saat 

membeli saham dengan harga saat menjual saham, dimana harga saham saat dijual 

lebih tinggi dibanding harga saham saat dibeli. Harga saham dipengaruhi oleh 

permintaan dan penawaran terhadap saham itu sendiri di pasar, sehingga harga 
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saham memiliki keterkaitan dengan pasar suatu saham. Semakin banyak investor 

yang yang ingin membeli saham suatu perusahaan (permintaan).54 

 Pada umumnya kinerja sebuah perusahaan akan berpengaruh pada harga 

saham perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin 

tinggi laba usaha yang akan diperoleh dan pemegang saham turut menikmati 

keuntungan dari penghasilan perusahaan, sehingga banyak investor yang ingin 

memiliki saham perusahaan tersebut dan harga saham akan naik.55 

 Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar saham, yang akan 

sangat berarti bagi perusahaan karena harga tersebut menentukan besarnya nilai 

perusahaan. Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam 

pengelolaan perusahaan. Sehingga semakin tinggi harga saham yang ada di pasar 

atas suatu perusahaan tertentu, maka dapat diartikan perusahaan tersebut dapat 

mengelola dengan baik. 

Harga saham di pasar modal dikelompok kan menjadi 7 (tujuh) macam :56 

a. Previous price adalah harga suatu saham pada penutupan hari sebelumnya di 

pasar saham.  

b. Opening price adalah harga saham pertama kali di saat pembukaan sesi I 

perdagangan.  

 
54 Sofyan S. Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 40 

55 M. Fakhruddin dan Hadianto, Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal 

(Jakarta: Gramedia, 2001), h.19 

56 Lukas S. Atmaja, Teori dan Praktik Manajemen Keuangan (Yogyakarta: CV. Andi, 

2008), h. 71-72. 



39 
 

 
 

c. Highest price adalah harga tertinggi suatu saham yang pernah terjadi dalam 

periode perdagangan hari tersebut.  

d. Lowest price adalah harga terendah suatu saham yang pernah terjadi 

sepanjang periode perdagangan hari tersebut. 

e. Last price adalah harga terakhir yang terjadi atas suatu saham. Change price 

adalah harga yang menunjukan selisih antara opening price dan last parice. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu dimana peniliti akan terjun langsung ke lapangan untuk 

mengamati, wawancara serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dari 

lokasi penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang 

terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.57 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia 

Cab. Unismuh Makassar, dengan cara mewawancarai langsung narasumber 

yang ada pada lembaga tersebut untuk memperoleh keterangan dan data yang 

akurat mengenai praktik jual beli saham syariah dilokasi tersebut. Adapun 

alasan penelti memilih tempat tersebut karena untuk mendapatkan informasi 

yang lebih akurat terkait dengan judul penelitian maka peneliti melakukan 

 
57 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Grouop, 2011) h. 33-

34 
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pengamatan langsung di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Cab. Unismuh 

Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara 

mengkaji bahan-bahan pustaka untuk dijadikan referensi dalam penelitian 

ini dan melakukan penelusuran terhadap permasalahan yang akan diteliti. 

2. Pendekatam Syariat, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengkaji dalil-dalil Al-Qur’an dan hadist serta pendapat para ulama 

sebagai sumber hukum islam mengenai praktik jual beli saham syariah. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

lembaga tempat penelitian tersebut yaitu Galeri Investasi Bursa Efek 

Indonesia Cab. Unismuh Makassar serta mewawancarai langsung investor 

dan pimpinan atau staff yang ada di lokasi tersebut. Serta dikaji langsung 

oleh Al-Qur’an dan hadis serta buku fiqhi yang berkaitan dengan objek 

penelitian 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang atau 

pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, misalnya 
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sebagai data tambahan untuk memperkuat data primer misalnya peneliti 

dapatkan lewat dokumen, koran, media, atau melalui orang lain.58 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, peneliti melakukan 

pengamatan di lapangan atau tempat peneiliatan yang akan diteliti secara 

langsung tepatnya di Galeri Bursa Efek Indonesia Cab. Unsimuh Makassar. 

Observasi ini dilakukan guna untuk mendapat informasi mengenai situasi 

dan kondisi langsung dilapangan. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai 

tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada 

kesempatan lain.59 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan fakta dan data yang 

tersimpan. Secara detail, bahan dokumenter terbagai beberapa macam, yaitu 

autobiografi, surat pribadi, buku catatan, foto, klipping, dokumen 

 
58 Sugiono, Metode Penelitian Kualitif, Kuantitatif dan R & D (Cet. XII; Bandung : 

Alfabeta, 2011), h. 137. 

59 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, h. 138 



43 
 

 
 

pemerintah atau swasta, data di server dan di flashdisk, serta data yang 

tersimpan di website.60 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

ialah: 

1. Diri sendiri, yang menjadi instrumen dalam penelitian ini atau alat 

penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. 

2. Alat tulis, seperti pulpen dan buku digunakan untuk menulis dan 

mencatat semua informasi yang terkait dengan penelitian ini. 

3. Pedoman wawancara, ialah alat yang digunakan untuk melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

narasumber. 

4. Handphone, alat ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan 

cara merekam suara atau mengambil gambar saat wawancara 

berlangsung. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data: 

a. Pemeriksaan data (editting), yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah lengkap, dan sesuai dengan masalah yang akan 

diteliti. 

 
60 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, h. 141 



44 
 

 
 

b. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang semua data 

secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. 

c. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalalah yang akan 

diteliti. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah usaha mencari dan menyusun secara sistematis 

hasil catatan-catatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti untuk 

dijadikan kajian sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam rangka 

mencari makna.61 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian yaitu tinjuan hukum islam terhadap praktik jual 

beli saham syariah yang akan dikaji menggukan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. 

  

 
61 Noen Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996 

), h. 6. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah PT. Bursa Efek Indonesia 

Secara historis, Pasar Modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar Modal atau Bursa Efek telah hadir sejak jaman colonial Belanda dan 

tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar Modal ketika itu didirikan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah colonial atau VOC.

 Meskipun Pasar Modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan Pasar Modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa factor seperti perang dunia I dan ke II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah colonial yang menyebabkan operasi Bursa Efek 

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. Penutupan 

pasar modal Indonesia tersebut tidak lepas dari orientasi politik pemerintah 

Orde Lama yang menolak modal asing dalam kebijakan nasionalisasi.62 

Pemerintah Orde Baru segera mencanangkan pembangunan ekonomi secara 

sistematis. Akhirnya, pada atanggal 10 Januari 1977, Presiden Soeharto 

meresmikan kembali pasar modal di zaman Orde Baru.63 Beberapa tahun 

 
62 Jaso Winarto, Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ 

(Jakarta: Sinar Harapan, 1997) h.04 
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kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai 

insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 Desember 1912 

dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, didirikan di Batavia, pusat 

pemerintahan kolonial Belanda pada saat masa penjajahan Belanda yang kita 

kenal sekarang dengan sebutan Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu disebut Call-

Efek. Sistem perdagangannya seperti lelang, dimana tiap efek berturut-turut 

diserukan pemimpin “Call”, kemudian para pialang masing-masing 

mengajukan permintaan beli atau penawaran jual sampai ditemukan kecocokan 

harga, maka transaksi terjadi. Pada saat itu terdiri dari  13 perantara pedagang 

efek (makelar)64 

Bursa saat itu bersifat demand-following, karena para investor dan para 

perantara pedagang efek merasakan keperluan akan adanya suatu bursa efek di 

Jakarta. Lahirnya Bursa karena permintaan akan jasanya sudah sangat 

mendesak. Orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia saat itu sudah lebih 

dari tiga ratus tahun sudah mengenal akan investasi dalam efek, dan penghasilan 

serta hubungan mereka memungkinkan mereka menanamkan uangnya dalam 

aneka rupa efek. Beli efek dari perusahaan yang ada di Indonesia maupun efek 

dari luar negeri. Sekitar 30 sertifikat (sekarang disebut depository receipt) 

perusahaan Amerika, Kanada, Belanda Prancis dan Belgia. 

 
64 Jaso Winarto, Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, h.10 
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Bursa Efek Jakarta sempat tutup selama periode perang dunia pertama, 

kemudian dibuka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek Jakarta, pemerintah 

kolonial Belanda juga mengoperasikan bursa parallel di Surabaya dan 

Semarang. Namun kegiatan bursa ini dihentikan lagi ketika terjadi penjajahan 

tantara Jepang di Batavia. 

Aktivitas di bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 1951 disebabkan oleh 

perang dunia II yang kemudian disusul dengan perang kemerdekaan. Pada tahun 

1952 dibuka kembali, dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang 

diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda di nasionalisasikan pada tahun 

1958.65 Meskipun pasar yang terdahulu belum mati karena sampai tahun 1975 

masih ditemukan kurs resmi bursa efek yang dikelola oleh Bank Indonesia. 

Bursa Efek Jakarta kembali dibuka pada taggal 10 Agustus 1977 dan 

ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), institusi baru lahir  

di bawah Dapartemen Keuangan.66 Kegiatan perdagangan dan kapitalis pasar 

saham pun mulai meningkat seiring dengan perkembangan dan kapitalisasi 

pasar saham pun mulai meningkat seiring dengan perkembangan pasar finansial 

dan sector swasta yang puncak perkembangannya pada tahun 1990. Pada tahun 

1991, bursa saham menjadi PT. Bursa Efek Jakarta dan menjadi salah satu bursa 

saham yang dinamis di Asia. Bursa saham ini menjadi PT. Bursa Efek Jakarta 

 
65 Jaso Winarto, Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, h.15 

66 Jaso Winarto, Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, h.22 
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dan mengakibatkan beralih fungsinya BAPEPAM menjadi Badan Pengawas 

Pasar Modal. 

Bursa efek terlebih dahulu bersifat demand-following, namun setelah tahun 

1977 bersifat supplay-leading, artinya bursa dibuka saat pengertian mengenai 

bursa efek pada masyarakat sangat minim sehingga pihak BAPEPAM harus 

berperan aktif langsung dalam memperkenalkan bursa efek kepada masyarakat. 

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum 

merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk menjual 

sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun perusahaan yang 

memasyarakatkan sahamnya pada periode ini.  Baru pada tahun 1979 hingga 

1984 dua puluh tiga perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di bursa 

efek Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satupun perusahaan baru menjual 

sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta. 

Setelah dilakukan paket-paket deregulasi tersebut Bursa Efek Jakarta 

mengalami kemajuan pesat. Harga saham bergerak naik cepat dibandingakan 

tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tenang. Perusahaan- perusahaanpun 

akhirnya melihat bursa sebagai wahana yang menarik untuk mencari modal, 

sihingga dalam waktu relative singkat sampai akhir tahun 1997 terdapat 283 

emiten yang terctat di Bursa Efek Jakarta. 

Tahun 1995 adalah tahun dimana Bursa Efek Jakarta memasuki babak baru, 

karena pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa efek Jakarta meluncurkan Jakarta 

Automated Trading System (JATS). JATS merupakan suatu system 
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perdagangan manual. System baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham 

dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair 

dan transparan disbanding system perdagangan manual. 

Pada bulan Juli tahun 2000, Bursa Efek Jakarta merupakan perdagangan 

tanpa warkat (ckripess trading), sebagai upaya meningkatkan akses pasar, 

efisiensi pasar, kecepatan dan frekuensi perdagangan. Tahun 2007 menjadi titik 

penting dalam sejarah perkembangan Pasar Modal Indonesia. Dengan 

persetujuan para pemegang saham kedua bursa, BES (Bursa Efek Semarang) 

digabungkan dalam BEJ (Bursa Efek Jakarta) yang kemudian menjadi BEI 

(Bursa Efek Indonesia) dengn tujuan meningkatkan peran pasar modal dalam 

perekonomian Indonesia. 

Pada tahun 2008, pasar modal Indonesia terkena imbas krisis keuangan 

dunia menyebabkan tanggal 8-10 Oktoober 2008 terjadi penghentian sementara 

perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek 

Indonesia meluncurkan system perdagangan baru yaitu Jakarta Automated 

System Next Generation (JATS Next-G) yang merupakan pengganti system 

JATS yang beroperasi sejak Mei 1995 sistem semacam JATS Next-G telah 

diterapkan beberapa negara asing seperti Singapura, Hong kong, Swiss, 

Kolombia, dan Inggris. JATS Next-G memiliki empat mesin (Engine), yakni: 

mesin utama, back up mesin utama, disaster recovery centre (DRC) dan back 

up DRC. JATS Next-G memiliki kapasitas hamper tiga kali lipat dari  JATS 

generasi lama. 
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Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran sebagai fasilitator dan 

regulator pasar modal, BEI selalu mengembangkan diri dan siap berkompetisi 

dengan bursa-bursa dunia lainnya, dengan memperhatikan tingkat risiko yang 

terkendali, instrument perdagangan yang lengkap, system yang handal dan 

tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan keberhasilan BEI untuk 

kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai “The Best Stock Exchange of The 

Year 2010 in Southeast Asia”. 

2. Visi Dan Misi Bursa Efek Indonesia 

a. Visi 

“Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia” 

b. Misi 

“Menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya 

perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses 

oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).” 
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3. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 

 

B. Pelaksanaan Jual Beli Saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek 

Indonesia Unismuh Makassar 

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini sangat berkembang pesat, 

terutama dalam masalah perekonomian. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan 

demi untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat, contohnya dengan cara 

berinvestasi. Investasi sendiri dilakukan karena setiap manusia memerlukan harta 

untuk mencukupi segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. 

Dalam Islam sendiri Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat 

dianjurkam, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan 

juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi yang dianjurkan dalam Islam 
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merupakan investasi yang sesuai dengan hukum Islam yang ada, dalam artian tidak 

melanggar dari prinsip-prinsip Syariah yang telah di tentukan. 

Indonesia sendiri merupakan tempat yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam . Jadi dalam berinvesatsi pun masyarakat Indonesia lebih 

mengutamakan bentuk Investasi yang sesuai dengan agama Islam. Berangkat dari 

ketentuan investasi berbasis Islam yang diutamakan masyarakkat Indonesia, maka 

munculah bentuk-bentuk inovasi investasi berbasis Syariah Islam. 

Terbukti dengan munculnya investasi di bidang pasar modal Syariah. Pasar 

modal Syariah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, karena disini 

pasar (market) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan 

penjual untuk suatu komoditas atau jasa. 

Salah satu bentuk produk yang ada dalam pasar modal Syariah yaitu saham 

Syariah. Saham Syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang 

memiliki karakteristik khusus yang berupa control yang ketet dalam hal kehalalan 

ruang lingkup kegiatan usaha. Saham Syariah dapat di beli dan dijual melalui 

Lembaga resmi di pasar modal yakni Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Bursa Efek Indonesia sebagai wadah atau tempat yang menyelenggarakan dan 

menyediakan system/dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek 

pada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Bursa Efek Indonesia 

sendiri memiliki banyak cabang atau kantor perwakilan yang tersebar hampir 

disetiap daerah di Indonesia. 
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Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan jual beli 

saham Syariah yang terjadi di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh 

Makassar, yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan interview yang telah saya lakukan dengan Zurachmad selaku 

anggota Devisi Pengembangan Pasar Modal di Galeri Investasi Bursa Efek 

Indonesia Unismuh Makassar, didapatkan informasi bahwa:67 

Akad yang dipergunakan dalam saham Syariah ada beberapa macam 

a. Prinsip dasar Akad dari kontrak, meliputi: 

1) Ba’i 

2) Murabahah 

3) Salam 

4) Istisna 

5) Ijarah 

6) Rahn 

b. Akad dalam penghasilannya jual beli barang: 

1) Mudharabah 

2) Musyarakah 

c. Prinsip dasar akad, barang: 

1) Muayan (barangnya Jelas) 

2) Musiyak (barangnya utuh dan tidak terbagi) 

 
67 Zurachmad, (20 tahun), selaku Devisi Pengembangan Pasar Modal di Galeri Investasi 

Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Mei 2021 
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Berdasarkan keseluruhan akad yang telah dijelaskan diatas, 

kemudian beliau menuturkan bahwa akad keseluruhan yang digunakan 

dalam saham Syariah adalah akad Bai’ al-musawamah (tawar menawar 

secara berkesinambungan) sehingga mencapai harga yang diinginkan dan 

juga bersifat adil. Menurutnya juga efek yang ditransaksikan adalah efek 

bersifat ekuitas yang sesuai dengan Syariah, dan pembeli boleh menjual 

efek setelah transaksi berdasarkan prinsip Qabdh Hukmi.68 

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal. Perjanjian adalah suatu perbuatan hokum dimana seorang/lebih 

meningkatkan dirinya terhadap orang lain, dan perjanjian merupakan 

hubungan hokum antar dua bela pihak/lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hokum.69 

Wawancara dengan Zurachmad selaku Devisi Pengembangan Pasar 

Modal Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar: 

System penjualan saham di semua bursa efek cabang Indonesia pada 

umumnya semua sama, baik itu transaksi saham Syariah ataupun 

konvensional, karena tidak ada peraturan khusus yang di tetapkan 

oleh BEI sejak tahun 2011. Tetapi sekarang sudah ada SOTS (Shariah 

Online Trading System) dimana semua transaksi penjualan saham 

dilakukan secara online di website resmi IDX, jadi para investor tidak 

perlu lagi repot-repot datang ke perusahaan sekuritas untuk 

mendaftar jadi investor. Dan juga saat ini ada sekitar 18 emiten 

(perusahaan public) yang sudah memiliki SOTS dan jika  kalian ingin 

 
68 Zurachmad, (20 tahun), selaku Devisi Pengembangan Pasar Modal di Galeri Investasi 

Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Mei 2021. 

69 Ashar Sinilele, dan Reza Al fajar, “Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi”, 

Alauddin Law Devolopment Journal (ALDEV), vol. 2 no. 1 (Maret 2020), h. 53.  
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berinvestasi sesuai Syariah kalian bisa memilih perusahaan yg 

berdasarkan prinsip Syariah lewat website resmi IDX.70 

SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi 

prinsip-prinsip syariah di pasar modal.  SOTS dikembangkan oleh anggota bursa 

sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham 

secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran 

dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam 

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. 

Fitur utama SOTS adalah sebagai berikut: 

1. Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan 

2. Transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai (cash-basis 

transaction) sehingga tidak boleh ada transaksi margin (margin trading). 

3. Tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki 

(short selling). 

4. Laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang 

sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal (uang). 

Wawancara denngan Zurachmad selaku Devisi Pengembangan Pasar 

Modal Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar: 

Sejauh ini investor yang ada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia 

Unismuh rata-rata menginvestasikan sahamnya di perusahaan yang 

bergerak di bidang yang berbasis Syariah, dikarenakan proses 

filterisasi yang sudah terjamin, jelas akadnya, keadaan pasarnya jauh 

lebih feer, dan selain itu investor lebih memilih saham Syariah karena 

tidak semua perusahaan dapat lolos filtering saham Syariah. 

 
70 Zurachmad, (20 tahun), selaku Devisi Pengembangan Pasar Modal di Galeri Investasi 

Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Mei 2021. 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa dalam penjualan saham di Bursa Efek Indonesia, diperbolehkan melakukan 

jual beli saham Syariah asalkan perusahaan atau pihak (badan usaha) bergerak di 

bidang Islami sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang ada, tanpa 

memperhatikan tujuan investasi/jual beli saham dengan keuntungan perbedaan 

harga. 

2. Berdasarkan interview dengan beberapa investor di Galeri Investasi Bursa Efek 

Indonesia Unismuh Makassar. 

 

Wawancara dengan Riska Syafitri Selaku mahasiswa dan juga Investor 

saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia:71 

 

Kenapa saya lebih memilih investasi di Galeri Investasi Bursa Efek 

Indonesia, karena kita juga bisa investasi sambil belajar tentang saham, 

pasar modal Syariah dan juga bagaimana cara menjual atau membeli saham 

dengan analisis harga saham, dan ini sangat cocok untuk investor pemula 

yang baru belajar tentang saham. Caranya juga sangat gampang yaitu 

dengan membuka rekening saham dengan minimal deposit 100 ribu kita 

sudah bisa membeli dan menjual saham. 

 

Wawancara dengan Ade Suci Annisa Putri Selaku mahasiswa dan juga 

Investor saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia: 

 

Kenapa saya lebih memilih menginvestasikan saham Syariah dibanding 

konvensional karena perushaan yang bergerak dan masuk dalam saham 

Syariah dapat dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dimana dalam 

hal ini tidak mengandung unsur ribawi.72 

 

Wawancara dengan Annisa Dwi Utari selaku mahasiswa sekaligus investor 

saham Syariah di galeri investasi bursa efek Indonesia unismuh makassar: 

 

Saya lebih memilih menginvestasikan dana saya di saham Syariah dengan 

jangka pendek karena sudah sangat sesuai dengan kondisi keuangan yang 

 
71 Riska Syafitri (20 Tahun), Mahasiswa/Investor Saham Syariah, Wawancara, 25 Mei 

2021 
72 Ade Suci Annisa Putri (23 Tahun), Mahasiswa/Investor Saham Syariah, Wawancara, 25 

Mei 2021 
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dimiliki kalangan pelajar/mahasiswa khusunya yang baru belajar saham. 

Dan jika harga saham di pasar memiliki selisih harga yang lebih tinggi pada 

awal kita beli, bisa langsung kita jual pada saat itu juga dan pada saat harga 

saham rendah barulah kita beli tentunya dengan analisa yang tepat dan 

benar.73 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa di kalangan para mahasiswa dan pelajar lebih memilih 

menginvestasikan dananya ke saham Syariah dibanding konvensional 

dikarenakan saham Syariah jelas akad yang digunakan dan tidak mengandung 

unsur yang dilarang dalam Islam seperti gharar, spekulasi maupun riba. 

Demikian juga dalam hal melakukan penjualan saham Syariah yang dilakukan 

oleh para pelajar dan mahasiswa yakni melihat harga saham pada saat itu ketika 

saham dalam posisi naik maka dapat dikatakan itu waktu yang tepat untuk 

menjual saham baik itu pada hari awal pembelian saham, maupun beberapa 

hari setelah pembelian saham. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan 

keuntungan yang di dapat oleh para investor. 

C. Ketentuan Jual Beli Saham dalam Hukum Islam 

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan bisnis yang halal dan dapat 

dibenarkan selagi tata cara atau aturannya sesuai yang diajarkan dalam Al-

Quran dan Hadist. Karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi 

produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Diantara berbagai 

macam bentuk investasi yang tersedia, investasi pasar modal merupakan salah 

 
73 Annisa Dwi Utari (21 Tahun), Mahasiswa/Investor Saham Syariah, Wawancara, 25 Mei 

2021. 
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satu alternative yang menjanjikan khususnya investasi di pasar modal yang 

berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau lebih dikenal dengan pasar modal 

Syariah. 

Pasar modal Syariah adalah efek yang kegiatan operasionalnya berdasarkan 

prinsip-prinsip Islam. Pasar modal Syariah sendiri memiliki tiga instrument 

utama yaitu: saham Syariah, obligasi Syariah, dan reksadana Syariah. Saham 

Syariah merupkan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki 

karakteristik khusus yang berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang 

lingkup kegiatan usaha. 

1. Dasar Hukum (fatwa) Investasi Saham Syariah Pada Pasar Modal 

Syariah 

Investasi saham syariah belum terlalu banyak diminati oleh 

masyarakat karena masyarakat belum mengetahui betul dan mengenal apa 

itu saham syariah. Investasi Syariah pada dasarnya termasuk dalam 

keuangan Syariah dimana seluruh ketentuan dan pelaksanaannya 

berdasarkan dengan hokum Islam. Salah satu produk investasi Syariah 

adalah perdagangan saham Syariah. Banyak anggapan bahwa berinvestasi 

itu judi ataupun spekulasi sehingga dilarang dalam ajaran Islam. Di 

Indonesia sendiri, ulama yang berwenang mengatur hal-hal seperti itu 

adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 
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DSN-MUI membuat 14 fatwa mengenai pasar modal Syariah dan jenis 

investasinya sebagai berikut:74 

2) Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. 

3) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. 

4) Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 

Mudharabah. 

5) Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman 

Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 

6) Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. 

7) Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah 

Konversi. 

8) Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (HMETD) Syariah. 

9) Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah. 

10) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN). 

11)  Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN. 

12)  Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back. 

13)  Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease 

Back. 

 
74 Pasar Modal Syariah, Apakah ada Perdagangan Saham yang Syariah?. Finansialku.com 

https://www.finansialku.com/pasar-modal-syariah/ (5 Juni 2021) 

https://www.finansialku.com/pasar-modal-syariah/
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14)  Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be 

Leased. 

15)  Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah 

dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler 

Bursa Efek. 

Lembaga di Indonesia yang berhak menentukan sebuah saham sudah 

sesuai prinsip Syariah atau haram hukumnya adalah DSN MUI. Dalam 

pasar modal Syariah, ada yang disebut dengan Syariah Compliance Officer 

(SCO). SCO ini adalah pihak atau Lembaga yang bertugas untuk menjaga 

agar suatu perusahaan tetap sesuai dengan Syariah. SCO ini harus disetujui 

oleh DSN MUI terlebih dahulu. 

2. Dalil Al-Qur’an, Hadist, dan Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Saham 

Dalil Al-Qur’an, hadist  maupun pendapat para ulama juga 

merupakan landasan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) dalam bidang pasar modal:  

a. Al – Qur’an 

- Q.S Al-Baqarah /2: 275 

بَا  ِّ مَ  الر  ه  الْبَيْعَ  وَحَرَّ  وَأحََلَّ  اللََّ

Terjemahnya: 

“….dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”75 

 

 
75 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.47 
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- Q.S Al-Maidah /5: 1  

ينَ  آمََنهوا أوَْفهوا ب الْعهقهود    يَا أيَُّهَا الَّذ 

Terjemahnya: 

“Hai  orang yang beriman! Penuhilah akad-akad  itu…”76 

 

Dalil-dalil diatas menyebutkan kehalalan jual beli, jadi 

dengan kata lain semua yang terkait dalam transaksi jual beli yang 

dilakukan dengan landasan syar’i hukumnya halal, termasuk ketika 

seseorang ikut mendanai atau berinvestasi pada bisnis jual beli 

produk maupun jasa. 

b. Hadis 

- “….tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, 

dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada 

padamu” (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari 

kakeknya) 

- “Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya” (HR. 

Baihaqi dari Hukum bin Hizam) 

- “Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. 

Muslim , Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu 

Hurairah). 

Hadis-hadist tersebut diatas menunjukan kecintaan Allah swt kepada 

hamba-hambanya yang melakukan perdagangan atau jual beli selama 

 
76 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.106 
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masih saling menjunjung tinggi  amanah, kebersamaan, dan menjauhi 

dari adanya penghianatan diantara keduanya. 

c. Pendapat Para Ulama 

- Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/173 [Beirut: Dar al Fikr, 

tanpa tahun]: “Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli 

porsi mitra sekitarnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli 

membeli milik dari pihak lain” 

- Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz 

3/1841) “Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) 

saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah 

mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya” 

- Syaikh Dr. Umar bin Abdul Aziz al-Matrak (Al-Matrak, al-Riba wa 

al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al-Ashimah, 1417 H], 

h. 369-375). “Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyirkah 

(kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjual belikan 

sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung 

ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. 

Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang 

dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari 

usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa 

diragukan.” 

Berdasarkan pendapat para ulama tentang jual beli saham, ulama 

membolehkan perdagangan saham, namun ada yang membolehkan 
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secara mutlak maupun yang membolehkan dengan ketentuan dan syarat-

syarat yang dikemukakan masing-masing. Diperkuat dengan pendapat 

para ahli yang menyebutkan tentang kehalalan jual beli dalam Islam 

salah satunya Syaikh Dr. Umar bin Abdul Aziz al-Matrak yang 

menyebutkan: Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyirkah 

(kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjual belikan 

sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung 

ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. 

Oleh karena itu, jual beli saham dalam perspektif hukum Islam memiliki 

prinsip yang tidak keluar dari prinsip-prinsip Syariah. 

3. Ketentuan Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham 

Islam dengan jelas mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan oleh 

manusia, sama halnya dengan aktivitas perdagangan atau muamalah.77 

Hukum Islam menerangkan halal dan haramnya dalam berinvestasi saham  

Syariah, ada beberapa ketentuan tentang bagaimana investasi saham 

Syariah dikatakan halal dan juga bagaimana investasi itu bisa dikatakan 

haram. Dasar hukum Islam tentang perdagangan saham diperbolehkan 

menurut Syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti 

berikut ini:78 

 
77 Mahmuda Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerse Dalam Ekonomi Syariah”, 

Jurnal El-Iqtishady, vol.2, no. 1, (Juni 2020), h.79.  

78 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van 

Hoeve, 1999) h.824 
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a. Saham mempunyai Underlying Asset; Saham yang diperjual beilikan 

harus memiliki underlying asset yang menjadi landasan utama sehingga 

saham tidak boleh dalam bentuk uang semata. 

b. Saham harus berbentuk barang; Dalam praktiknya, sesudah perusahaan 

berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak boleh lagi 

diperjualbelikan dalam bursa kecuali sesudah dijalankan menjadi usaha 

riil dan juga uang ataupun modal dalam bentuk barang. 

c. Emiten harus memenuhi kriteria; Selain itu, emiten atau perusahaan 

publik juga harus sudah memenuhi beberapa macam kriteria seperti 

berikut: 

- Jenis usaha, jasa dan produk barang yang diberikan dan juga akad 

dan cara mengelola perusahaan emiten atau perusahaan publik 

yang menggunakan sifat Syariah tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip Syariah yang sudah ditetapkan. 

- Jenis kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah 

seperti transaksi tingkat nisbah, hutang perusahaan dilembaga 

keuangan yang bersifat ribawi atau Lembaga konvensional seperti 

perbankan dan asuransi konvensional. 
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Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 

Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum 

Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. Dalam fatwa tersebut, tertulis 

bahwa transaksi pasar modal yang diperbolehkan oleh syariat Islam haruslah 

terhindar dari hal-hal berikut ini:79 

a. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu 

(najasy) 

b. Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai penyerahan barang dan/atau 

jasa. 

c. Perdagangan atas barang yang belum dimiliki. 

d. Pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan 

informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan public. 

e. Transaksi margin atas efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba). 

f. Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (ihtikar). 

g. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unnsur suap 

(risywah). 

h. Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis), 

termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy) dan upaya untuk 

mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir). 

 
79 Hukum Saham Dalam Islam Menurut Pandangan Ulama dan MUI, Kumparan.com 

https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-saham-dalam-islam-menurut-pandangan-ulama-dan-

mui-1v0BnONRNG8  (6 Juni 2020) 

https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-saham-dalam-islam-menurut-pandangan-ulama-dan-mui-1v0BnONRNG8
https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-saham-dalam-islam-menurut-pandangan-ulama-dan-mui-1v0BnONRNG8
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Dengan demikian sudah sangat jelas hukum jual beli saham Syariah dalam 

Islam dan juga menurut MUI adalah halal. Dengan berbagai dalil Al-Qur’an, hadist 

dan pendapat para ulama yang sudah dijelaskan diatas. Selama metode transaksinya 

dilakukan sesuai dengan tuntunan dan prinsip Syariat Islam dan jenis saham yang 

dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal pula. 

Berdasarkan penjelasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual 

beli saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia pada bab-bab 

sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan jual beli saham syariah di Galeri 

investasi bursa efek Indonesia telah memenuhi standar hukum Islam sebagaimana 

yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai syarat dan rukun jual beli dalam 

Islam dan juga diperkuat dengan fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 

tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang 

Pasar Modal yang dengan jelas menghalalkan transaksi jual beli saham secara 

Syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri 

Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar) maka peneliti menarik 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan jual beli saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek 

Indonesia Unismuh Makassar menggunakan akad Bai’ al-musawamah, 

dimana system jual beli yang dipakai ini adalah system jual beli dengan cara 

tawar menawar sehingga mencapai harga yang diinginkan dan dilakukan 

dalam satu majelis. Dengan akad tersebut, maka hak-hak dari para investor 

yang terlibat di dalamnya dapat dijaga sepenuhnya. Sedangkan dalam 

praktiknya, kebanyakan investor yang lebih dominan pelajar dan mahasiswa 

lebih memilih investasi jangka pendek karena sesuai dengan kebutuhan 

mereka sehari-hari. 

2. Ketentuan hukum Islam dalam jual beli saham telah diatur oleh Dewan 

Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa: Fatwa No: 

40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan 

Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal yang dengan jelas menghalalkan 

transaksi jual beli saham secara Syariah sepanjang kegiatan yang dilakukan 

sesuai dengan syarat dan tidak bertentangan dengan larangan yang telah di 

tentukan dalam syariat Islam selama perusahaan (emiten) tidak beroperasi 
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dalam hal-hal yang terlarang, seperti menghasilkan dan menjual minuman 

keras, dan tidak melakukan transaksi dengan menggunakan riba. 

B. Saran 

1. Perlunya sosialisasi dari Lembaga edukasi seperti Galeri Investasi Bursa 

Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum 

khusunya di kalangan pelajar dan mahasiswa tentang pentingnya 

berinvestasi saham Syariah, karena masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui tentang investasi saham secara Syariah yang tidak mengandung 

gharar atau judi. 

2. Para Investor hendaknya sebelum memulai investasi saham Syariah, 

hendaknya lebih memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan 

saham syariah, akad apa yang digunakan, serta penerapan akad yang 

dilakukan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan 

atau tidak. Serta lebih memperhatikan banyak hal dalam memilih 

perusahaan (emiten) untuk berinvestasi secara Syariah. 
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Gambar 1 : 

Wawancara dengan ketua Devisi Pengembangan Pasar Modal Galeri Investasi 

Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar (Zurachmad) 

 

 

Gambar 2 : 

Wawancara dengan Investor/Mahasiswa Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia 

Unismuh Makassar (Riska Syafitri) 
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Gambar 3 : 

Wawancara dengan Investor/Mahasiswa Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia 

Unismuh Makassar (Annisa Dwi Utari) 

 

 

Gambar 4 : 

Wawancara dengan Investor/Mahasiswa Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia 

Unismuh Makassar (Ade Suci Annisa Putri) 
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