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ABSTRAK 

Nama : Nur Faizah Fakhriyah Galib 
NIM : 80500220009 

Prodi : Ekonomi Syariah 
Judul : Eksistensi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Indonesia Timur Kota Makassar 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui mekanisme perekrutan 
Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
Indonesia Timur Kota Makassar, 2) memaparkan dan mengetahui peran Dewan 
Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur Kota Makassar, 3) mengetahui tantangan 
yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur Kota Makassar. 

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sumber data berasal 
dari data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah mengklarifikasi dan mengkategorisasikan 
data-data yang diperoleh. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perekrutan Dewan 
Pengawas Syariah BPRS Indo Timur tidak lepas dari aturan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam 
menetapkan persyaratan DPS. Peran DPS BPRS Indo Timur telah mencakup 3 hal: 
pertama; sebagai penasehat kepada direksi dan pimpinan, kedua; sebagai pengawas 
dari perwakilan DSN MUI,  ketiga; sebagai mediator antara Bank dan DSN-MUI. 
Adapun beberapa kendala yang dihadapi DPS BPRS Indo Timur yaitu; tenaga kerja 
yang kurang sehingga membutuhkan tenaga kerja DPS tambahan yang baru agar 
memaksimalkan kinerja DPS pada BPRS Indo Timur khususnya dalam membantu 
komite audit dalam menghasilkan laporan keuangan, namun kesulitan pemenuhan 
syarat-syarat oleh calon DPS BPRS Indo Timur untuk menjadi DPS ternyata 
menjadi kendala baru juga bagi DPS BPRS Indo Timur untuk segera menghadirkan 
DPS barunya, meskipun demikian pemenuhan persyaratan ini menjadi proses yang 
sementara ini dilakukan dan dipenuhi oleh calon DPS pada BPRS Indo Timur.  

Implikasi penelitian ini diharapkan (a) agar DPS pada BPRS Indo Timur 
dapat memaksimalkan kinerjanya dengan menambah anggota DPS baru di bidang 
keuangan syariah. (b) kepada para pengelolah BPRS Indo Timur untuk tetap 
melakukan dan mengembangkan produk serta kegiatan usaha BPRS sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah yang sudah diusulkan oleh DPS BPRS Indo Timur. (c) agar 
calon DPS BPRS Indo Timur berupaya untuk bersungguh-sungguh memenuhi 
persyaratan dan langkah-langkah menjadi DPS BPRS Indo Timur  sehingga kinerja 
DPS BPRS Indo Timur dapat terlaksana dengan lebih maksimal, (d) Masyarakat 
khususnya di Kota Makassar dapat mengetahui bahwa kegiatan operasional BPRS 
Indo Timur aktif beroperasi dibawah pengawasan DPS sebagai penjamin bahwa 
Bank Syariah yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. 

 
Kata Kunci: DPS  Indo Timur, BPRS Indo Timur, DSN MUI, Eksistensi DPS 
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ABSTRACT 

Name            : Nur Faizah Fakhriyah Galib 

ID Number       : 80500220009 
Study Program: Sharia Economics 
Title           : The existence of the Sharia Supervisory Board at the Shari'ah     

Rural Bank (BPRS) Indo Timur, Makassar City 

The objectives of this study are 1) to determine the recruitment mechanism 
for the Sharia Supervisory Board at the Indo Timur Shari'ah Rural Bank (BPRS) 
Makassar City; 2) to understand the role of the Sharia Supervisory Board at the Indo 
Timur BPRS Makassar City; 3) to discover the challenges faced by the Sharia 
Supervisory Board at the Indo Timur BPRS Makassar City. 

This research method was qualitative research with data sources derived 
from primary and secondary data. Data collection methods used are observation, 
interviews, and documentation. Data analysis used in this study is to explain and 
categorize the data obtained. 

The results of this study showed that the recruitment mechanism for the 
Sharia Supervisory Board of the Indo-Timur BPRS cannot be separated from the 
rules of the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council-
Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in determining the requirements of the 
Sharia Supervisory Board. The role of the Sharia Supervisory Board of the Indo 
Timur BPRS has covered three things: First, as an advisor to the board of directors 
and management; Second, as the supervisor of the DSN MUI representative; and 
the third, mediator between the Bank and DSN-MUI.  Some of the constraints faced 
by DPS BPRS Indo Timur are the lack of labor that requires additional new DPS 
workers to maximize the performance of DPS at the Indo Timur BPRS, especially 
in assisting the audit committee in producing financial reports, and the difficulty of 
fulfilling the requirements by candidates for the DPS of the Eastern Indo BPRS to 
become DPS turned out to be a new obstacle as well for the DPS of the East Indo 
BPRS to presenting their new DPS, the fulfillment of these requirements is a 
process that is currently being carried out and fulfilled by the candidates for the 
DPS of the East Indo BPRS. 

The implications of this research are expected (a) DPS BPRS Indo Timur 
can maximize performance by adding new workers. (b) the managers of the Indo 
Timur BPRS carry out product development and business activities the BPRS 
following the sharia principles that have been set by the DPS of the Indo Timur 
BPRS. (c) candidates for DPS BPRS Indo Timur make maximum efforts to meet 
the requirements and steps to become DPS BPRS Indo Timur so that the 
performance of DPS BPRS Indo Timur can be carried out optimally, (d) People, 
especially in Makassar City can know that the operational activities of BPRS Indo 
Timur operate under the supervision of DPS as a guarantor that the Sharia Bank it 
supervises runs following sharia principles. 

 
Keywords: Indo Timur Sharia Supervisory Board (DPS); Indo Timur Shari'ah 
Rural Bank (BPRS), MUI DSN, Existence of DPS.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk 

menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek 

kehidupan, termasuk bisnis dan transaksi keuangan.1 Satu fenomena yang muncul 

dalam tiga dekade yang lalu ialah pertumbuhan pesat industri perbankan syariah. 

Industri perbankan syariah sebenarnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem 

syariah. Oleh karena itu, kesesuaian operasional dan praktik bank syariah dengan 

syariah merupakan perangkat mendasar dalam perbankan syariah.2 

Perkembangan praktek ekonomi syariah khususnya dalam pemanfaatan 

lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan 

syari’at Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. 

Kesadaran untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga 

direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai 

instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus 

mempunyai andil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas 

ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat. Dalam konteks inilah, Fikih Muamalah 

dituntut dinamis dalam arti, tidak hanya sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi 

kajian di dalam kelas, tetapi dapat diaplikasikan dalam praktik muamalah di 

lembaga keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan syariah sesuai 

 
1Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2010), h. 21. 
2Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18. 
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tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia saat 

ini.3  

Pertumbuhan industri keuangan Islam di dunia, selain berpusat di negara-

negara anggota Dewan Kerjasama Teluk, juga turut menyebar ke belahan lain 

dunia, termasuk di Indonesia. Industri keuangan Islam di Indonesia, secara spesifik 

terutama perbankan syariah, mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu 

rata-rata pertumbuhan asetnya lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir. 

Bahkan per Juli 2016, aset perbankan syariah Indonesia telah mencapai Rp 305,5 

triliun, yang didukung oleh meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga 

maupun pembiayaan perbankan syariah secara domestik. Indikator ini menjadi 

bukti bahwa Indonesia turut mengalami dan menikmati pertumbuhan industri 

keuangan Islam secara domestik, sekaligus membuktikan kontribusi industri 

keuangan Islam terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.4  

Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi 

sentral di antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan 

penjual, serta antara pengirim uang dan penerima kiriman. Lembaga keuangan 

bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan 

kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan.  Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu kegiatan 

usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian 

masyarakat modern. Berdasarkan kenyataan ini, maka umat Islam merasa perlu 

mendirikan lembaga perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

 
3Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga 

Keuangan Syariah”, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum FH.UNISBA, XIII, no. 3, (November 2011), 
h. 219. 

4Abdul Karim Munthe, dkk, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah 
Compliance oleh Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, h. 122-
123. 



 

 
 
 

3 
 
 

 

Muslim untuk dapat menggunakan jasa layanan perbankan yang bebas riba.5 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Ali Imran/3:130 yang melarang kita 

untuk memakan harta riba secara berlipat ganda: 

 ١٣٠ – نَۚوْحُلِفْـُت مْكَُّلعَلَ Hَّٰا اوقَُّـتاَّوۖ ةًفَعَضُّٰم افًاعَضْاَ اوٰٓـبرِّلا اولُك7َُْ لاَ اوْـُنمَاٰ نَيْذَِّلا اهَُّـيَٰٓ!

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.6 

Perbankan Islam yang merupakan salah satu Lembaga keuangan Islam 

memberikan layanan bebas-bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan 

penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum 

muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan 

sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional.7 Larangan riba 

juga terdapat dalam firman Allah swt. QS Ar-Rum/30: 39 yaitu:  

 هَجْوَ نَوْدُيْرِتُ ةٍوكٰزَ نْمِّ مْتُْـيـَتاٰ آمَوَۚ Hِّٰا دَنْعِ اوْـُبرْـَي لاَفَ سِاَّنلا لِاوَمْاَ فيِْٓ ا۠وَـُبيرَْلِّ Tًرِّ نْمِّ مْتُْـيـَتاٰ آمَوَ
لٰواُفَ Hِّٰا

ۤ
 ٣٩ – نَوْفُعِضْمُلْا مُهُ كdَى

Terjemahnya: 
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 
keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya).8  

 
5Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah”, JPS Jurnal 

Perbankan Syariah, 2, no.1, (April 2021), h. 43.  
6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing and 

Distributing, 2014), h. 66.  
7Latifa M. Algoud, Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek, 

(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2021), h. 11. 
8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 410. 
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Bentuk kegiatan operasional bank syariah terbagi kepada tiga bagian dalam 

bentuk produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah, masing-masing adalah 

produk menghimpun dana masyarakat, produk penyaluran dana masyarakat dan 

produk yang berkaitan dengan pelayanan perbankan yang diberikan kepada 

nasabah.9  

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya ini tentunya 

sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai 

kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Agar pengembangan tersebut dapat 

dilakukan dengan secara efektif dan optimal, maka sumber daya insani terutama 

para petugas bidang pemasaran yang merupakan pelaku yang paling depan dalam 

operasional bank syariah, untuk memahami dengan benar konsep perbankan 

syariah.10  

Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan 

fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai 

pula dengan prinsip syariah.11 Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini menuntut semakin sigapnya DSN-MUI 

terhadap inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk 

memajukan dan meningkatkan pertumbuhan LKS di tanah air.12  

Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, ulama 

semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan 

lembaga tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah 

 
9Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Cet. I; 

Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 34.  
10Sofyan S. Harahap, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK Syariah Baru), (Jakarta 

Barat: LPFE Usaku, 2010), h. 1. 
11Suryani, “Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance”, 

Jurnal Ecomomic 8, ed. 1, (2014), h. 104. 
12Imam Abdul Hadi, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN MUI) pada Bank 

Syariah”, Jurnal Economic 1, no. 2, (2011), h. 2.  
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Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan 

ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau 

keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan 

ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara 

proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang 

ekonomi dan keuangan.13 

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang membentuk dewan pengawas 

syariah (DPS) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia Timur atau akrab 

disapa dengan BPRS Indo Timur. Tujuan pembentukan DPS ini ialah untuk 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, 

meskipun secara tehnis pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank 

sentral yang mengurusi sistem keuangan syariah dalam Negara Republik Indonesia, 

Bank Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki 

otoritas di bidang hukum syariah.14  

PT. BPRS Indo Timur  sendiri merupakan salah satu bank syariah yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Di Indonesia, regulasi 

mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip-pronsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS).15 Agar peraturan perudang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip 

 
13Ulin Nuha, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)”, MALIA: Journal of Islamic 
Banking and Finance, 2 no. 2, (Desember 2018), h.  212. 

14Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 
Indonesia Terhadap Bank Syariah”, Majalah Ilmiah UNIKOM, 12, no.1, h. 79.  

15Andi Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Jakarta: PrenadaMedia, 2017), 
h. 61 



 

 
 
 

6 
 
 

 

dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah, termasuk di BPRS Indo Timur 

yang berada di kota Makassar. 

Terbentuknya DPS pada BPRS merupakan bentuk kerja sama antara Bank 

Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman MOU 

(Memorandum of Understanding) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan 

pengawasan terhadap perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia 

perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan 

dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi 

kesehatannya. Untuk Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai peran 

pula dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan serta dapat 

melindungi masyarakat, maka Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh 

kelembagaan dan kegiatan perbankan.16  

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan 

(control) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. 

Pertama, kontrol yang bersasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan 

keimanan kepada Allah swt. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika 

sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin 

yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian 

antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.17 

 
16Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”,  h. 79. 
17Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”,  h. 79. 
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Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BPRS ini merupakan salah satu 

sumber daya manusia yang sangat urgen dibutuhkan oleh perbankan syariah.  

Lembaga ini yang mengawasi dan menjustifikasi akad dan produk perbankan 

syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diamanahkan 

oleh peraturan pemerintah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 

Ulama Indonesia. secara formal-yuridis, kehadiran DPS sangat dibutuhkan oleh 

perbankan syariah.18 

Untuk menjaga supaya BPRS Indo Timur sebagai Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) ini tetap pada tataran implementasinya yang tidak menyimpang dari 

prinsip-prinsip syariah, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di 

bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Sementara, posisi DPS itu 

sendiri secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi 

LKS, sehingga model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS mempunyai 

ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvesional. Dewan 

Pengawas Syariah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga 

keuangan syariah telah memenuhi prinsip syariah. DPS dipercaya untuk 

memastikan agar Lembaga Keuangan Syari’ah patuh pada aturan dan prinsip 

Islam.19  

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-

benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin 

bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 

 
18RahmanAmbo, “Dewan Pengawas Syariah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia”, 

Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum, 16, no. 2, (Desember 2018), h. 148-149. 
19Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, 

Kencana, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h.208  
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Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga 

keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan 

Syariah Nasional (DSN).  

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BPRS, termasuk BPRS 

Indo Timur merupakan salah satu pilar yang cukup penting dari keberadaan industri 

keuangan Islam, dalam kaitannya dengan syariah compliance. Berdasarkan Surat 

Keputusan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001, DPS memiliki fungsi antara lain 

adalah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah. 

Namun demikian, berkaitan dengan pengawasan yang dilakukannya terhadap 

lembaga keuangan syariah, maka anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan 

yang komprehensif dan integral dalam fikih muamalah maupun ekonomi keuangan 

Islam modern.20 

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah 

diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, 

serta intensitas keterlibatannya dalam program sosialisasi atau promosi pada 

penduduk lokal.21 Hal ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang kini sangat 

menjadi perhatian dari DSN-MUI, sehingga Dewan Pengawas Syariah harus 

merupakan seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas 

rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan DSN-MUI 

untuk memilih DPS yang benar-benar memiliki kapabilitas di bidang ini adalah 

dengan melakukan beberapa pelatihan bagi para calon DPS. 

Kegiatan pelatihan DPS ini pun juga dilakukan oleh para calon DPS yang 

berada di BPRS Indo Timur. Lahirnya lembaga pengawas seperti DPS sebenarnya 

 
20Abdul Karim Munthe, dkk, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah 

Compliance oleh Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, h. 123. 
21Ulin Nuha, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara), h.  212-213. 
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merupakan langkah maju dalam dunia keuangan di tanah air, terutama di saat 

terjadinya moral hazard di kalangan praktisi keuangan, dimana mereka dengan 

seenaknya berbuat curang, menipu dan membungakan uang, yang tidak hanya 

berakibat pada krisis keuangan semata, tapi juga berakibat pada hilangnya trust 

masyarakat terhadap beberapa lembaga keuangan di Indonesia.22  

Sebelum mengangkat topik ini, observasi awal yang dilakukan peneliti ialah 

memastikan bahwa keberadaan BPRS Indo Timur Kota Makassar masih eksis. 

Sehingga untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan 

syariah BPRS Indo Timur ini, maka tentu diperlukan kehadiran salah satu pihak 

terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya 

kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelolah bank akan 

prinsip syariah.23  

Di antara cara menjamin bahwa operasional Lembaga Bisnis Syariah 

(LBS)/Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menyimpang dari tuntunan syariah 

adalah:  

1. Mengangkat manajer atau pimpinan LBS/LKS yang menguasai/memahami 

fikih muamalah.  

2. Membentuk DPS untuk mengawasi operasional LBS/LKS dari sudut 

syariah. DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi 

jalannya perusahaan sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan syariah.24  

 
22Irwan Misbach, Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi 

Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, h. 81.  
23Suryani, “Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance”, h. 

104. 
24Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi‘i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank 

Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992), h. 2.  
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Dengan demikian DPS adalah ujung tombak lembaga keuangan syariah 

dalam menjaga aktivitas dan operasionalnya agar tetap sesuai syariah. Oleh 

karenanya, keberadaan DPS pada BPRS Indo Timur kota Makassar sangat 

dibutuhkan, karena selain bertugas untuk memberikan nasehat kepada para direktur, 

DPS juga bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan bank sehingga sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah.  

Selain itu, peneliti melihat bahwa perlu mengetahui lebih lanjut bagaimana 

sebenarnya kondisi BPRS Indo Timur di kota Makassar, khususnya terkait 

persoalan DPS yang berada di sana. Apakah eksistensi atau keberadaan DPS disana 

sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 

24 /POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah BAB IV tentang Dewan Pengawas Syariah Pasal. 40 bahwa BPRS wajib 

memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota DPS 

dan Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis 

Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) bahwa:  

1. Setiap LKS, LBS, dan LPS harus memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang anggota 

DPS, dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.  

2. Dalam hal LKS, LBS, dan LPS masih memiliki kelolaan bisnis yang masih 

kecil, dimungkinkan jumlah DPS minimal 2 (dua) orang dan salah satunya 

ditetapkan sebagai Ketua. 

Setelah melakukan observasi awal, peneliti menemukan bahwa kegiatan 

audit DPS pada BPRS Indo Timur  lancar dilakukan setiap bulan. Hanya saja 

masalah yang ditemukan peneliti adalah keberadaan DPS pada BPRS Indo Timur, 

kini masih berjumlah satu orang saja. Hal ini tentu belum sesuai dengan peraturan 

yang sudah ditetapkan dan dipaparkan sebelumnya. Meskipun demikian, 

penambahan satu orang DPS lagi dan staf DPS untuk memenuhi persyaratan POJK 
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dan peraturan DSN-MUI, sementara diusahakan oleh pengelolah BPRS Indo 

Timur.  

Oleh karenanya, penelitian ini mencoba untuk mengulas lebih lanjut 

bagaimana status eksistensi DPS pada BPRS Indo Timur dan bagaimana peran serta 

tantangan yang dihadapi oleh DPS pada BPRS Indo Timur. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Dalam menjaga agar penelitian ini lebih terarah, memudahkan pemahaman 

bagi pembaca, memberikan kesamaan persepsi dan menghindarkan kekeliruan 

terhadap penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan batasan berupa fokus 

penelitian dan deskripsi fokus sebagaimana tertera pada tabel berikut:  
Tabel I 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

NO FOKUS DEKSRIPSI FOKUS 

1. Eksistensi Eksistensi merupakan suatu keberadaan 

atau keadaan kegiatan yang usahanya masih ada 

dari dulu hingga sekarang dan masih diterima 

oleh lingkungan masyarakat, dan keadaannya 

tersebut lebih dikenal atau lebih eksis di 

kalangan masyarakat.  

Menurut Lorens Bagus “Eksistensi 

berasal dari bahasa Inggris yaitu existence; dari 

bahasa latin existere yang berarti muncul, ada, 

timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata ex 

berarti keluar dan sistere yang berarti muncul 

atau timbul.25  

 
25Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 183. 
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Beberapa pengertian secara terminologi, 

yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang 

memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah 

segala sesuatu (apa saja) yang di dalam 

menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda 

dengan esensi yang menekankan kealpaan 

sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu 

dengan kodrat inherennya).”26  

Oleh karenanya, eksistensi biasanya 

dijadikan sebagai acuan pembuktian diri bahwa 

kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan 

seseorang atau suatu perusahaan dapat berguna 

dan mendapat nilai yang baik di mata orang lain 

atau masyarakat. 

2. Struktural Fungsional Teori ini memiliki dalil bahwa segala 

sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan 

sendirinya dan segala sesuatu yang tidak 

berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Jika 

agama masih dianggap ada, berarti menurut teori 

struktural fungsional agama masih memiliki 

fungsi di dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam teori struktural fungsional 

menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat 

struktur masyarakat. Dan setiap struktur sudah 

pasti mempunyai fungsi masing-masing. Hal itu 

 
26Lorens Bagus, Kamus Filsafat, h. 183.  
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tidak dilihat oleh manusia tetapi bisa dirasakan 

dalam diri manusia atau muncul dalam 

kesadaran manusia.  

3. Pengawasan Menurut T. Hani Handoko, pengawasan 

dapat diartikan sebagai proses untuk 

“menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan 

manajemen tercapai. Pengertian menunjukkan 

adanya hubungan yang sangat erat antara 

perencanaan dan pengawasaan.27 

Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di 

dalam manajemen fungsional yang harus 

dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua 

unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan 

pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan 

sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.28  

Oleh karenanya, Pengawasan dapat 

diartikan sebagai suatu proses untuk 

menetapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu 

mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana semula.29 

 
27T. Hani Handoko,Manajemen, (Yogyakarta: BPFE), H. 367. 
28M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rajawali: 

2013), h. 172.  
29Said Muhammad Rizal, dan Radiman, “Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan 

Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai”, Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 
Vol.  2, No. 1, Maret 2019, h. 121. 
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4.  Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah 

organ	dari	Dewan	Syariah	Nasional	(DSN)	di	

lembaga	 keuangan	 syariah.	 DPS	merupakan	

badan yang ada di lembaga keuangan syariah 

dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan 

Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan 

syariah. 

Dewan Pengawas Syariah ini 

berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas 

Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di 

dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga 

keuangan syariah.30  

Peran dan fungsi Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) adalah sebagai badan yang 

mengawasi dan mengamati terlaksananya 

prinsip syariah dalam bank syariah.  

Olehnya DPS sebagai dewan dan dewan 

yang bertanggung jawab atas informasi tentang 

kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah 

dan menjamin terlaksananya prinsip syariah, 

dalam aktifitas perbankan syariah.  

 
30Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga 

Keuangan Syariah”, h. 221-222. 
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5. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) 

BPRS adalah salah satu jenis bank Islam 

yang dikenal melayani golongan pengusaha 

mikro, kecil dan menengah.31  

BPRS ini adalah lembaga keuangan Bank 

yang dibawahi oleh dewan kebijakan moneter, 

yang melakukan kegiatan ekonominya 

berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa 

menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang 

berorientasi pada masyarakat di tingkat desa 

ataupun kecamatan. 

Secara garis besar produk-produk yang 

dimiliki oleh BPRS atau kegiatan usaha BPRS 

adalah menghimpun dan menyalurkan dana 

(pembiayaan dana). 

Adapun jenis penghimpunan dana yang 

terdapat pada BPRS adalah pertama: simpanan 

Amanah, kedua; tabungan, dan ketiga; Deposito 

wadiah/deposito mudharabah:  

Sedangkan jenis pembiayaan dananya 

meliputi; pertama; Pembiayaan bagi hasil 

berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, 

kedua; pembiayaan berdasarkan akad 

murabahah, salam atau ishtishna, ketiga; 

pembiayaan berdasarkan akad qardh, keempat; 

 
31Ilham dan Yanti, “Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Palopo”, Jurnal Muamalah, V, no. 
2, (Desember 2015), h. 131. 
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pembiayaan penyewaan berdasarkan akad ijarah 

atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 

bittamlik, kelima; pengambilalihan utang 

berdasarkan akad hawalah.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah serta fokus dan fokus deskrpsi yang 

dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tema ini dengan 

memilih judul “Eksistensi Dewan Pengawas Syariah pada Pembiayaan Syariah 

Rakyat Syariah Indonesia Timur  Kota Makassar”. Terdapat beberapa rumusan 

masalah dalam penilitian ini, adalah: 

1. Bagaimana mekanisme perekrutan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo 

Timur Kota Makassar? 

2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur Kota 

Makassar? 

3. Bagaimana tantangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi BPRS Indo 

Timur Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan penulusuran dalam berbagai literatur, terdapat sejumlah 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain: 

Penelitian yang ditulis oleh Rahman Ambo Masse Dewan Pengawas 

Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan 3 poin penting, yaitu; 1.  Fatwa DPS memiliki peran penting dalam 

menentukan terimplementasinya prinsip-prinsip syariah pada produk-produk LKS 

dan perbankan syariah. 2. Tantangan yang dihadapi oleh DPS  dalam peningkatan 
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sumber daya manusianya, diantaranya, (1) Sulitnya mendapatkan SDM yang 

memiliki kompetensi dibidang ekonomi dan keuangan syariah. (2) Hasil-hasil 

rekomendasi kurang mendapat respon dari dewan direksi pada LKS dan perbankan 

syariah. (3) Proses penetapan fatwa ini, DSN-MUI mempergunakan tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan nas qat’i, qauly dan manhaji.  Meskipun penelitian 

ini dan tesis peneliti memiliki memiliki beberapa teori yang sama terkait DPS. 

Namun, perbedaan dengan penelitian peniliti terletak pada substansi kajian. Adapun 

substansi pada penelitian ini adalah bagaimana peran Dewan pengawas Syariah 

dalam mengawasi perbankan syariah di Indonesia atau terkait profesionalisme 

Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan substansi pada tesis ini adalah Bagaimana 

Eksistensi DPS pada BPRS Indo Timur. 

Disertasi yang ditulis oleh Didih Muhammad Sudi dengan judul Efektivitas 

Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah. Hasil disertasi tersebut 

menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur soal independensi, kompetensi, 

ketekunan, dan dukungan perusahaan kurang memadai untuk membuat DPS 

melakukan pengawasan yang efektif. Kedudukan DSN-MUI (Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia) juga tidak memiliki ketegasan yuridis sebagai 

institusi yang fatwanya dapat secara langsung dimasukkan kedalam hukum positif. 

Persamaan penelitian ini dan tesis peneliti terletak pada kajian bahasannya 

mengenai DPS. Adapun, perbedaan dengan penelitian peniliti terletak pada 

metodologi dan teori-teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif 

deksriptif, sedangkan tesis peneliti menggunakan kualitatif deksriptif.  

Tesis yang ditulis oleh Mahmudi dengan judul Mekanisme Pengawasan 

Dewan Pengawas Syariah Di BPRS Ikhsanul Amal Gombong Kebumen Dan BPRS 

Bumi Artha Sampang Cilacap.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yakni mengadakan analisis 

terhadap operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombong dan BPRS Bumi Artha 



 

 
 
 

18 
 
 

 

Sampang, Cilacap dan menilai kegiatan dan produk bank tersebut. Aktifitas Dewan 

Pengawas Syariah melaporkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya enam 

bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank 

Indonesia. Persamaan penelitian ini dan tesis peneliti terletak pada metodologi yang 

digunakan yaitu metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan tesis 

peneliti adalah subyek penelitian dimana penelitian ini  berfokus pada DPS di BPRS 

Ikhsanul Amal Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Sedangkan 

subyek tesis peneliti adalah DPS pada BPRS Indo Timur. 

Penelitian yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal 

dengan judul Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan 

Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra 

dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini 

peran DPS pada perbankan syariah benar-benar perlu dioptimalkan. Meskipun 

penelitian dan tesis ini memiliki persamaan dalam substansi kajian yang dibahas 

yaitu peran DPS. Namun, terdapat perbedaan metodologi dan pendekatan yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conseptual 

approach), dan perbandingan (comparative approach). Sedangkan tesis peneliti 

menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui perekrutan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo 

Timur Kota Makassar. 
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2. Untuk memaparkan dan mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah pada 

BPRS Indo Timur Kota Makassar. 

3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah 

BPRS Indo Timur Kota Makassar. 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah baik secara 

teoritik maupun praktis adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan keilmuan dalam 

bidang Ekonomi Syariah, khususnya mengenai peran dan eksistensi Dewan 

Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur Kota Makassar. sehingga dapat 

memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, penulis juga berharap hasil penelitian 

ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang akan datang terkait materi ini.  

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis, akana menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi peran dan 

eksistensi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi BPRS Indo Timur Kota 

Makassar. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Teori Eksistensi 

1. Pengertian Eksistensi 

Secara harfiah, kata eksistensi berarti muncul, timbul, memiliki wujud 

eksternal, sister (existere, latin) menyebabkan berdiri, yakni sesuatu yang eksis 

sesuatu yang memiliki aktualitas (wujud), keberadaan sesuatu yang menekankan 

pada apa sesuatu itu (apakah benda itu sesungguhnya menurut wataknya yang 

sejati), atau kesadaran bahwa ia ada dan bahwa ia adalah mahluk yang bertindak, 

memilih, menciptakan dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak 

dan memilih secara bertanggungjawab.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

eksistensi adalah hal berada, keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur 

bertahan.2  

Menurut Lorens Bagus, eksistensi secara etimologi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu existence; dari bahasa latin existere yang berarti muncul, ada, timbul, 

memilih keberadaan aktual. Dari kata ex berarti keluar dan sistere yang berarti 

muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi yaitu pertama; apa 

yang ada, kedua; apa yang memiliki aktualitas (ada) dan ketiga; adalah segala 

sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda 

dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu 

dengan kodrat inherennya).3  

 
1 Tim Penulis Rosda, Kamus Filsafat, (Bandung ROSDA). 
2Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 

h. 357.  
3Lorens Bagus, Kamus Filsafat, h. 183.  
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Menurut Kirkegaard eksistensi adalah suatu keputusan yang berani diambil 

oleh manusia untuk menentukan hidupnya, dan menerima konsekuensi yang telah 

manusia ambil. Jika manusia tidak berani untuk melakukannya maka manusia tidak 

bereksistensi dengan sebenarnya.4  

Eksistensi juga dikemukakan oleh Abidin Zaenal sebagai suatu proses yang 

dinamis, suatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu 

sendiri, yakni existetre, yang artimya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi 

eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan 

mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada 

kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.5  

Berdasarkan beberapa pengertian eksistensi yang dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa eksistensi adalah keberadaan aktual yang kehadirannya 

dinamis, dalam artian dapat mengalami perkembangan atau kemunduran sesuai 

dengan pergerakan atau potensi tindakan yang diaktualisasikan. 

2. Ciri-Ciri Khas Eksistensi  

Tiap eksistensi memiliki cirinya yang khas. Kierkegaard telah 

mengklasifikasikannya menjadi 3 tahap. Yakni tahap estetis (the aesthetic stage), 

etis (the ethical stage), dan religious (the religious stage).6  

a. Tahap Estetis (The Aesthetic Stage) 

Tahap ini merupakan situasi keputusasaan sebagai situai batas dari 

eksistensi yang merupakan ciri khas tahap tersebut. Adapun dalam tahap estetis 

yakni terdapat pengalaman emosi dan sensual memiliki ruang yang terbuka. 

Kierkegaard menerangkan adanya dua kapasitas dalam hidup ini, yakni sebagai 

 
4F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, (Jakarta: 

Gramedia, 2007), 251.  
5Abidin Zaenal, Analisis Eksistensial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 16.  
6F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, h. 251.  
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manusia sensual yang merujuk pada inderawi dan makhluk rohani yang merujuk 

pada manusia yang sadar secara rasio. Pada tahap ini cenderung pada wilyah 

inderawi.  

Jadi, kesenangan yang akan dikejar berupa kesenangan inderawi yang 

hanya didapat dalam kenikmatan segera. Sehingga akan berbahaya jika manusia 

akan diperbudak oleh kesenangan nafsu, di mana kesenangan yang diperoleh 

dengan cara instan. Sehingga dalam tahap ini tidak ada pertimbangan baik dan 

buruk, yang ada adalah kepuasaan dan frustasi, nikmat dan sakit, senang dan 

susah, ekstasi dan putus asa.7  

Adapun manusia dapat keluar dari zona ini yakni dengan mencapai tahap 

keputusasaan. Di mana ketika manusia estetis mencari kepuasan secara terus 

menerus dan tidak kunjung menemukannnya, maka diposisi seperti itulah 

manusia dapat berputus asa (despair).  

b. Tahap Etis (The Ethical Stage) 

Tahap etis merupakan lanjutan dari tahap estetis, tahap ini lebih tinggi 

dari tahap sebelumnya yang hanya berakhir dengan keputusasaan dan 

kekecewaan. Melainkan tahap etis ini dianggap lebih menjanjikan untuk 

memperoleh kehidupan yang menenangkan.  

Adapun keterangan lebih lanjut yakni: kaidah-kaidah moral menjadi hal 

yang dipertimbangkan dalam tahap etis, individu telah memperhatikan aturan-

aturan universal yang harus diperhatikan. Di mana individu telah sadar memiliki 

kehidupan dengan orang lain dan memiliki sebuah aturan. Sehingga dalam suatu 

kehidupan akan mempertimbangkan adanya nilai baik atau buruk.  

Pada tahap inilah manusia tidak lagi membiarkan kehidupannya terlena 

dalam kesenangan inderawi. Manusia secara sadar diri menerima dengan 

 
7Hidya Tjaya, Kierkegaard dan Pergulatan Menjadi Diri Sendiri, (Jakarta: Gramedia, 

2004), h. 89. 
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kemauannya sendiri pada suatu aturan tertentu. Bahkan pada tahap etis manusia 

melihat norma sebagai suatu hal yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Manusia 

telah berusaha untuk mencapai asas-asas moral universal. Namun, manusia etis 

masih terkungkung dalam dirinya sendiri, karena dia masih bersikap imanen 

artinya mengandalkan kekuatan rasionya belaka.8 Sehingga dalam kondisi ini 

terdapat kebebasan individu yang dipertanggungjawabkan.  

Adapun aturan dan norma pada tahap ini merupakan wujud konkret untuk 

memberikan pencerahan dalam suatu problematika. Sehingga Manusia akan 

menjadi saling menghargai dan tidak arogan dengan manusia yang lain. Mereka 

pada akhirnya dapat hidup dalam tatanan masyarakat yang baik.  

c. Tahap Religious (The Religious Stage) 

Eksistensi pada tahap religious merupakan tahapan yang paling tinggi 

dalam pandangan Kierkegaard. Adapun keterangan selanjutnya yaitu 

keputusasaan sebagai cara cepat menuju kepercayaan. Keputusasaan merupakan 

tahap menuju permulaan yang sesungguhnya, dan bukan menjadi final dalam 

kehidupan. Sehingga keputusasaan dijadikan sebagai tahap awal menuju 

eksistensi religious yang sebenarnya. Di mana tahap ini tidak lagi menggeluti 

hal-hal yang konkret melainkan langsung menembus inti yang paling dalam dari 

manusia.9  

Adapun pada tahap ini individu membuat komitmen personal dan 

melakukan apa yang disebutnya “lompatan iman”. Lompatan ini bersifat non-

rasional dan biasa kita sebut pertobatan.10 Sehingga manusia dalam 

menyerahkan diri kepada Tuhan tidak memiliki syarat tertentu, melainkan 

dengan kesadaran menyadari realitas yang ada. Manusia tidak merasa dalam 

 
8F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, h. 253.  
9Save M Dagun, Filsafat Eksistensialisme, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 52.  
10F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, h. 253.  
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keadaan terbelenggu. Tahap religious ini merupakan hasil dari kristalisasi 

perjalan hidup, yang akan melahirkan sikap bijaksana dalam individu.  

Kierkegaard menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk sampai pada 

Tuhan yakni dengan kepercayaan atau iman. Sehingga manusia tidak 

mempunyai suatu formula yang objektif dan rasional, melainkan semua berjalan 

berdasarkan subjektifitas individu yang diperoleh hanya dengan iman. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi meliputi faktor yang 

menyebabkan eksis dan tidak eksis adalah:11 

c.  Manajemen yang baik 

Manajemen adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, 

mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, 

keuangan, fisik, dan informasi yang berhubungan dengan suatu kegiatan agar 

dapat terlaksana dengan lancar dan terorganisir.  

Fungsi dari manajemen adalah: (1) Perencanaan: Dalam perencanaan 

ini yang pertama dilakukan adalah menetapkan sasaran lalu memilih tindakan 

yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada. (2) Pengorganisasian: 

Dalam proses ini dilakukan pengalokasian sumber daya, penyusunan jadwal 

kerja dan koordinasi antar unit-unit dalam suatu kepanitiaan. (3) Pengendalian: 

Pengendalian di sini berarti membandingkan perencanaan dengan realisasi. 

d. Mempunyai struktur organisasi 

 Manajemen merupakan proses kerjasama agar tujuan tercapai. 

Organisasi adalah alat untuk pencapaian tujuan dan pengelompok dan tatt acara 

mengatur bagaimana Kerjasama itu dilakukan agar tujuan tercapai secara 

efisien. 

 
11Alvianto, W. A,  Skripsi "Eksistensi Grup Musik Keroncong Gema Irama di Desa 

Gedongmulya Kecamatan Lasem,  Semarang: Sendratasik FBS UNNES, 2012, h. 19. 
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e. Solid dalam mencapai tujuan 

Solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa 

simpati, sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama. atau bisa di artikan 

perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh 

kepentingan bersama. Rasa solidaritas akan mucul dengan sendirinya ketika 

manusia satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan dalam beberapa hal. 

Maka dari itu, rasa Solidaritas sangat penting untuk di bangun oleh 

individu dengan individu lainnya atau kelompok tertentu dengan kelompok 

yang lain. Karena dengan adanya solidaritas, kita dapat bersatu dalam hal 

mewujudkan sesuatu secara bersama-sama. 

B. Teori Struktural Fungsional 

1. Pengertian Struktural Fungsional 

Fungsionalisme struktural atau lebih popular dengan ‘struktural fungsional’ 

merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana 

pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, 

menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan 

mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada 

prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah 

konsep fungsi dan konsep struktur.12  

Struktural fungsional ini memiliki domain di teori konsensus. Masyarakat 

dalam perspektif teori ini dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama 

secara terorganisasi dan bekerja secara teratur, menurut norma dan teori yang 

berkembang.13  

 
12Graham C. Kinloch, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), h. 188. 
13Binti Maunah, “Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional”, Cendekia, 10, no. 

2, (Oktober 2016), h. 162.  
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Teori Struktural Fungsional menekankan pada unsur-unsur stabilitas, 

integritas, fungsi, koordinasi dan konsensus. Konsep fungsionalisme maupun 

unsur-unsur normatif maupun perilaku sosial yang menjamin stabilitas sosial. Teori 

fungsional menggambarkan masyarakat yang merupakan sistem sosial yang 

kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling 

ketergantungan.14  

Teori ini memiliki dalil bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis 

dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan 

sendirinya. Jika agama masih dianggap ada, berarti menurut teori struktural 

fungsional agama masih memiliki fungsi di dalam kehidupan masyarakat.15 

Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton adalah menekankan kepada 

keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam 

masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes 

dan keseimbangan (equiliberium).16 

Jadi, struktural fungsional termasuk dalam paradigma sosial karena 

struktural fungsional berbentuk non material atau sesuatu yang dianggap nyata. 

Dalam teori struktural fungsional menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat 

struktur masyarakat. Dan setiap struktur sudah pasti mempunyai fungsi masing-

masing. Hal itu tidak dilihat oleh manusia tetapi bisa dirasakan dalam diri manusia 

atau muncul dalam kesadaran manusia.  

2. Syarat-Syarat Struktural Fungsional 

Talcott Parsons yang merupakan tokoh struktural fungsional memaparkan 

empat persyaratan fungsional dalam sistem sosial yang dikembangkan, yaitu; 

 
14Binti Maunah, “Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional”, h. 162.  
15Andreas Suroso, Sosiologi 1, (Jakarta: Yudhistira Quadra, 2008), h. 14.  
16George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2007), h. 21.  
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a. Adaptasi (Adaptation), yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka 

harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah 

lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi menunjuk pada 

keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.17  

b. Tujuan (Goal), yakni sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan 

berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang 

diutamakan di sini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan 

bersama para anggota dalam sistem sosial. Sehingga sistem harus 

mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.  

c. Integrasi (Integration), yakni masyarakat harus mengatur hubungan di 

antara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. 

Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam 

mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk 

pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal sehingga para 

anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik 

yang merusakkan.18  

d. Pemeliharaan pola (Latensy pattern maintance), yakni sistem sosial 

senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif 

tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi 

melalui kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui.  

 

 

 
17George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan, (Jakarta: Kencana Prana 

Media Group, 2012) h. 121.  
18Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisis 

Kritik, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), h. 26. 
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Di samping itu, Parsons menilai, keberlanjutan sebuah sistem bergantung 

pada persyaratan:  

a. Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan 

juga harus mampu harmonis dengan sistem lain.  

b. Sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain.  

c. Sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional.  

d. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para 

aktornya.  

e. Sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi 

mengganggu. Bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat 

dikendalikan.  

f. Sistem harus memiliki bahasa Aktor dan Sistem Sosial. Menurutnya 

persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke 

dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi.  

3. Prinsip-Prinsip Struktural Fungsional 

Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar 

pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep 

struktur. Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai 

berikut:19  

a. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.  

b. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi 

penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara 

keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat 

 
19Ida Zahara Adibah, “Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam 

Kehidupan Keluarga”, Inspirasi, 1, no. 1, (Januari-Juni 2017), h. 173.   
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diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat 

diidentifikasi.  

c. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan 

dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah 

satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota 

masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. 

d. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan 

gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian 

pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.  

e. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, 

tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa 

kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, 

menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan 

hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan 

mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat 

seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu.  

Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan 

berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau 

bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan ”masih berfungsi” atau 

”tidak berfungsi”.  Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi 

mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi 

dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program 

yang telah ditentukan.20  

 
20George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan, (Jakarta: Kencana Prana 

Media Group, 2012), h.. 121.  
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Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori 

struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro 

masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. 

C. Konsep Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 

“awas” yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan kata 

pengendalian berasal dari kata “kendali” yang berarti menguasai kendali, 

memegang pimpinan, memerintah. Pengawasan diartikan penilikan dan penjagaan, 

penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan.21  

Pengawasan secara etimology-lughawi berarti riqabah yang berarti 

penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sedangkan pengawasan dalam 

terminology-maknawi syariah yaitu pemantauan, pemeriksaan dan invertigasi, 

yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan, dan menghindari kerusakan.22 

Goerge R Terry telah mendefinisikan mengenai pengawasan adalah:23 

“Controlling can be dejined as the process of determining what is to be 

accomplished, that is the standard, what is being accomp!ished that is the 

performance, evaluating the performance, and ifnecessary applying corrective 

measure so that performance takes place according to plans, that is comformity 

with the standard”. (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa 

yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai 

 
21Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab, (Jakarta : Pstaka Al-

Kautsar, 2015), h. 589.  
22Ridwan Muhammad, Konstruksi Bank Syariah Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka SM, 

2007), h. 126. 
23W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 

2009), h. 131.  
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pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan- perbaikan sehingga pelaksanaan 

sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar).  

Menurut T. Hani Handoko, pengawasan dapat diartikan sebagai proses 

untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. 

Pengertian menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan 

pengawasaan.24 

Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang 

harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap 

pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas 

pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khusunya 

yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial 

yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

melaksanakan pekerjaan.25  

Oleh karenanya, Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu 

mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 

semula.26 

2. Tujuan Pengawasan 

Tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah 

semestinya atau tidak.27  

 
24T. Hani Handoko,Manajemen, (Yogyakarta: BPFE), h. 367. 
25M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rajawali: 

2013), h. 172.  
26Said Muhammad Rizal, dan Radiman, “Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan 

Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai”, Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 
Vol.  2, No. 1, Maret 2019, h. 121. 

27Herma Yanti, SH.,MH., Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut 
Unang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, h. 40.  
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Menurut Erni Tisnawati Sule dan kurniawan saefullah, menjelaskan bahwa 

terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah 

adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimalkan biaya dan 

mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. 

a. Adaptasi Lingkungan 

Tujuan pertama dari fungi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus 

beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik 

lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal. 

b. Meminimumkan Kegagalan 

Tujuan kedua dari fungi pengawasan adalah untuk meminimumkan 

kegagalan. 

c. Meminimumkan Biaya 

Tujuan ketiga dari fungi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya, 

melalui penetapan standar-standar tertentu dalam meminimumkan 

kegagalan. 

d. Antisipasi Kompleksitas Organisasi 

Tujuan terakhir dari fungi pengawasan adalah agar perusahaan dapat 

mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. 

Adapun tujuan pengawasan menurut Handoko adalah  

a. Meningkatkan kinerja secara continue, karena kondisi persaingan usaha 

yang semakin tinggi menurut organisasi untuk setiap saat mengawasi 

kinerjannya.  

b. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan 

menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi 

penyalahgunaan alat atau bahan.  
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c. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang 

dicapai,dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang 

karyawan.  

d. Mengkoordinasikan beberapa elemen atau program yang dijalankan.  

e. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai.  

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil - hasil 

pengawasan mampu memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap 

pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

mengambil kebijakan guna mencapai sasaran optimal dan suatu kegiatan penilaian 

terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau 

kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.  

3. Indikator Pengawasan 

Beberapa indikator dari pengawasan menurut Handoko, adalah sebagai 

berikut:28  

a. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. 

Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar 

mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan 

sebagai patokan untuk penilaian hasil - hasil. 

b. Pengukuran kerja. 

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia - sia bila tidak disertai 

berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Ada beberapa 

cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah:  

1) Pengamatan 

2) Laporan-laporan hasil lisan atau tertulis 

3) Metode-metode otomatis 

 
28T. Hani Handoko, Manajemen, h. 363-365. 
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4) Pengujian atau dengan pengambilan sample  

c. Penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai 

penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu 

menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan.  

d. Tindakan koreksi. 

Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pegawasan.  

4. Pengawasan dalam Islam 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan secara etimologi 

berarti riqabah, yaitu: 

 ةرداصلا تاميلعتلاو ةررقلما ةطخلل اقباطم ئيش لك ثديح نأ نم ققحتلا يه ةباقرلا

  ةدمتعلما ىدابلماو

Ar-riqabah (pengawasan) ialah memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai 
dengan  rencana-rencana yang dirumuskan, aturan-aturan yang berlaku, dan asas-
asas yang terpercaya. 

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan 

(controlling) dalam ajaran Islam (hukum syariah) paling tidak terbagi menjadi dua 

hal, yaitu : Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan 

keimanan kepada Allah SWT, dan dari luar diri sendiri. Seseorang yang yakin 

bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika 

sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa 

Allah yang ketiga. Seperti diungkap dalam Al-Qur’an Surat Al-Mujadalah ayat 7:  
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 مْهُعُبِارَ وَهُ َّلااِ ةٍثَلٰـَث ىوَّْٰنج نْمِ نُوْكُيَ امَ ضِۗرْلاَْا فىِ امَوَ تِوٰمَّٰسلا فىِ امَ مُلَعْـَي Hَّٰا َّناَ رَـَت لمَْاَ

 مْهُـُئبِّـَنـُي َّثمُ اۚوْـُناكَ امَ نَيْاَ مْهُعَمَ وَهُ َّلااِ رَـَثكْاَ لآَوَ كَلِذٰ نْمِ نىٰدْاَ لآَوَ مْهُسُدِاسَ وَهُ َّلااِ ةٍسَخمَْ لاَوَ

 ٧ - مٌيْلِعَ ءٍيْشَ لِّكُبِ Hَّٰا َّناِ ةِۗمَيٰقِلْا مَوْـَي اوْلُمِعَ ابمَِ

Terjemahan: 

Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga 
orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, 
melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau 
lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka 
berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat 
apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.29 

Pengawasan juga merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus 

dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.30 

Allah berfirman dalam surah Ali ‘imran ayat 104:  

لٰواُوَ ۗ رِكَنْمُلْا نِعَ نَوْهَْـنـَيوَ فِوْرُعْمَلTِْ نَوْرُمَُْ�وَ يرِْلخَْا لىَاِ نَوْعُدَّْي ةٌَّماُ مْكُنْمِّ نْكُتَلْوَ
ۤ
 مُهُ كdَى

 ١٠٤ -نَوْحُلِفْمُلْا

Terjemahan:  

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.31  

Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT: 

a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung  

b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat  

c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri  
 

29Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 544. 
30Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h.180.   
31Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 64.  
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Adapun hadist-hadist yang mendukung pengawasan dalam islam yaitu:  

  نزوت نأ لبق مكلامعأ اونزو اوبساتح نأ لبق مكسفنأ اوبساح

Artinya:  

Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu 

atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain. (HR. Tirmidzi)32 

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, 

dan teratur. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal 

agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, yang diriwayatkan dari Ya’la, 

Rasulullah bersabda:  

 ءٍىْشَ لِّكُ ىلَعَ نَاسَحْلإِا بَتَكَ Hََّا َّنإِ

Artinya: 

Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu.” (HR. Bukhari)33  

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.  

D. Tinjauan Umum tentang Dewan Pengawas Syariah 

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah 

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah  badan yang terdiri dari 

beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, 

 
32HR. Tirmidzi: 2383. 
33Shohih Bukhori: 6010. 
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pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.34 Sedangkan “syariah” 

adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim 

baik dari bidang ibadah (hablumminallah) maupun dalam bidang muamalah 

(hablumminannas) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi 

keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan 

antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah 

maliyah.35 

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi 

pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan 

diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat 

rekomendasi dari DSN.36 DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa 

kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syariah 

diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, 

pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi dan lain 

sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan 

program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar Bank Syariah terhindar dari 

riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam.37 

 
34Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 

289.  
35Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di 

Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 24. 
36Muhammad Firdaus dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta: 

Renaisan, 2007), h. 16.  
37Jaribah bin Ahmad Al-Harist, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab, (Jakarta: Khalifah 

Pustaka Al-Kaustar Group, 2006).  
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Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu Dewan yang sengaja dibentuk 

untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip 

muamalah dalam Islam.38 

Menurut Muhammad, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang 

melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah 

yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.39 Dewan 

Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di 

bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain 

yang relevan dengan tugas kesehariannya.40 Anggota DPS juga harus memiliki 

integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.41   

Menurut Arifin, DPS adalah badan yang ditempatkan oleh Dewan Syariah 

Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah.42 Pengertian DPS menurut 

Abu Moamer adalah Lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa bank 

syariah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan 

syariah, dan menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas di dalam batas-batas 

ini.43  

Sementara itu, AAOIFI Governance Standard (Organisasi Akuntansi dan 

Audit untuk Institusi Keuangan Syariah) mendefinisikan DPS sebagai lembaga 

 
38Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 1. Muhammad, 

Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman, (Yogyakarta: UII Press, 
2011), h. 18  

39Muhammad, Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman, 
h. 18. 

40Muhammad, Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman, 
h. 18.  

41Peraturan Bank Indonesia, No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat 
Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 28.  

42Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Alvabet, 
2005), h. 106.  

43Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 208. 
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independen yang terdiri dari ahli fikih muamalah. Namun DPS bisa memasukkan 

anggota selain ahli fikih muamalah, tapi ia harus ahli dalam bidang IFI (Islamic 

Financial Institution) dan memiliki pengetahuan tentang fikih muamalah. DPS 

dipercaya untuk memastikan agar bank syariah patuh pada aturan dan prinsip 

Islam.44 

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

menerangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga 

keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah 

Nasional di lembaga keuangan syariah.45 

2. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah 

Sekitar tahun 1990-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran 

ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat 

kenyataan seperti itu MUI bersama dengan institusi lain, terutama Bank Indonesia, 

memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya ialah kelahiran 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang 

berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank 

Muamalat Indonesia kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk 

full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah.46  

Tidak ketinggalan, lembaga keuangan lainya pun seperti asuransi dan 

lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan. Untuk lebih 

meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI 

pada februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para 

 
44Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga 

Keuangan Syariah”, h. 222. 
45MUI, Keputusan DSN MUI, No: 01/2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI, (Jakarta: 

Prenada Media, 2005), h. 100-101. 
46DSN-MUI dan BI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan 

Syariah, Cet. Pertama, (Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001), h. 3-4. 
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ahli hukum Islam (fukaha) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor 

keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas 

MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu mereka 

bertugas antara lain untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip 

hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di 

Lembaga Keuangan Syariah.47  

3. Tujuan Dewan Pengawas Syariah 

Tujuan pembentukan DPS ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara teknis 

pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurusi 

sistem keuangan syariah dalam Negara Republik Indonesia, Bank Indonesia perlu 

menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum 

syariah.48  

Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan 

melalui nota kesepahaman MOU (Memorandum of Understanding) untuk 

menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. 

Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor 

perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian 

sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.49 

Keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah 

bertujuan mengawasi prinsip-prinsip syariah yang harus terimplementasi secara riil 

 
47DSN-MUI dan BI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan 

Syariah, h. 3-4. 
48Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”, h. 79. 
49Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”, h. 79. 
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dalam sistem akad dan transaksi pada lembaga keuangan dan perbankan syariah.50 

Sehingga dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar 

benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin 

bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah.51  

Selain itu, peraturan tentang DPS yang mengatur peran, tugas, fungsi dan 

kewenangannya, bertujuan mengembangkan Lembaga-Lembaga Keuangan yang 

berbasis syari’ah lebih cepat lagi dari yang sudah terjadi saat ini. Hal ini akan 

tercapai karena DPS selain mempunyai fungsi pengawasan, juga berperan sebagai 

pendorong dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syariah.52  

4. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan 

badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan 

keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan 

Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau 

sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Asuransi Syariah atau 

lembaga keuangan syariah.  

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha 

lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang 

telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas 

Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit 

 
50Rahman Ambo, “Dewan Pengawas Syariah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia”, 

h. 147.  
51Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, 

(Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13. 
52Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga 

Keuangan Syariah”, h. 218. 
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usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait 

dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah 

dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran 

pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan 

kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah 

adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa 

Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.  

Di dunia perasuransian atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang 

membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan 

konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam 

operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak 

menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat 

manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah 

Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang 

bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut 

syariahnya.53 

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen pada bank. Anggota 

DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah muamalah yang juga memiliki 

pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh 

Dewan Syariah Nasional (DSN).54  

 

 
53Hafidhuddin Didin dkk, Solusi Berasuransi; Lebih Indah dengan Syariah. 

(Bandung:Karya Kita, 2009), h. 106. 
54Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 

cet. I, (Bandung: Kaki Langit, 2004), h.88. 
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Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS 

mempunyai tiga kedudukan:55  

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha 

Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek syariah.  

b. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul 

dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan 

fatwa dari DSN.  

c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib 

melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang 

diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun.  

Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga 

berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai 

dengan prinsip syariah.  

5. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah 

Berikut uraian penjelasan beberapa tugas dan fungsi Dewan Pengawas 

Syariah: 

a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan Syariah 

Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dinaungi dan diberi mandat oleh MUI untuk 

menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah dan dijadikan acuan regulasi aspek 

syariah bagi operasional dan produk bank syariah. Pembentukan Dewan Syariah 

Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam 

 
55Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 

2004), h. 17. Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor bank Syariah, h. 21.  
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menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.56 DPS 

adalah perwakilan DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syariah dalam rangka 

mengefektifkan peran pengawasan DSN.  

Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga 

mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa 

bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi 

kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip 

syariah yang telah difatwakan oleh DSN.57 Peranan DPS sangat strategis dalam 

penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah.58  

Tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi 

usaha yang dihadapkan kepadanya; dan ia menetapkan bahwa transaksi atau 

masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan wewenang DPS 

adalah:  

1) Memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana, 

penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya; dan  

2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai 

tidak sesuai syariah.59  

Tugas DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar 

sesuai dengan ketentuan syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat 

 
56Setiawan Budi Utomo, Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari’ah 

Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disertasi, 
Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, h. 268. 

57Hafidhuddin Didin dkk, Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah. 
(Bandung:Karya Kita, 2009), h. 106.  

58Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 
Indonesia Terhadap Bank Syariah”, h. 81.  

59Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank 
Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 2.   



 

 
 
 

45 

 

Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap 

opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu penetapan anggota 

Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional 

(DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

diketuai secara ex officio oleh ketua MUI. Untuk melaksanakan kegiatan harian 

ditunjuk Badan Pelaksana harian DSN.60  

Tugas DPS adalah membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang 

diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari’ah. Pernyataan ini 

kemudian dimuat di dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. Adapun tugas 

DPS dikemukakan Abdallah sebagai berikut:61 

1) Stakeholder dan pemegang akun investasi adalah adil dan sejalan dengan 

rekomendasi DPS. 

2) DPS Mengkonfirmasikan bahwa semua penerimaan bank syari’ah berasal 

dari transaksi yang sah sesuai dengan hukum.  

3) DPS memastikan bahwa dana zakat dihitung dengan benar, dilaporkan 

secara transparan dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat. 

DPS bertanggung jawab menyatakan opini apakah bank syari’ah tersebut 

telah menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat atau belum.  

4) Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi tentang produk 

baru dari bank yang diawasinya. DPS bertindak sebagai penyaring pertama 

tentang sebuah produk sebelum diteliti dan difatwakan oleh DSN.  

 

 
60Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 

2010), h. 59.   
61Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, 

h. 210.  
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b. Fungsi Dewan Pengawas Syariah  

Dalam stuktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah terdapat Dewan 

Pengawas Syari’ah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktek yang 

dijalankan lembaga Keuangan Syari’ah tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.62  

Anggota DPS disesuaikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan 

penempatannya di bank syariah harus mendapatkan persetujuan DSN. Fungsi DPS 

adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha 

syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan 

aspek syariah.  

DPS wajib mengacu pada keputusan DSN dalam melaksanakan tugasnya. 

Sejak awal suatu bank syariah harus menyertakan calon anggota DPSnya untuk 

dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia dan selanjtnya 

dimintakan rekomendasi dari DSN. Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sangat 

strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna 

lembaga tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas 

syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan.  

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:63 

1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan 

syariah yang berada di bawah pengawasannya.  

2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga 

keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan 

kepada DSN.  

 
62Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga 

Keuangan Syari’ah, h. 218. 
63Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, 

(Jakarta: Renaisan, 2005), h. 17.  



 

 
 
 

47 

 

3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga 

keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua 

kali dalam satu tahun anggaran.  

4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan 

pembahasan DSN.  

6. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah 

Pada pokoknya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tiga 

bidang tugas, yaitu: 

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.  

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.  

c. Mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas 

mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.64  

Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas 

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Menurut ketentuan Pasal 29 

ayat (1) Undang-Undang Perbankan, kegiatan pembinaan dan pengawasan bank 

dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengertian yang dimaksud dengan pembinaan 

adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang 

menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, 

pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.  

Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Bank Indonesia menetapkan 

peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha 

 
64Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”, h. 82. 
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tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap 

bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 24).65  

Di samping itu, bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-

ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25), di mana prinsip 

kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi 

penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan 

yang sehat. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang 

adil. Berkaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 

26 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Perbankan.66  

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut 

merupakan pemeriksaan setempat sebagai pengejawantahan dari pendelegasian 

wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank. Selaku 

otoritas pembina dan pengawas bank, maka Bank Indonesia menjalankan upaya 

dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, 

kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang 

berhubungan dengan kegiatan operasional bank.  

Pelaksanaan tugas pengaturan ditetapkan dalam bentuk produk Peraturan 

Bank Indonesia. Materi yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut 

pada dasarnya ketentuan-ketentuan perbankan yang mengarahkan terlaksananya 

prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi 

 
65Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”, h. 82. 
66Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”, h. 82. 
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penyelenggara jasa perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga 

tercapai sistem perbankan yang sehat.67  

Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah adalah: 

a. Dewan pengawas syariah mengadakan analisis operasional Bank Syariah 

dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang 

pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan 

operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan 

syariah nasional. 

b. Dewan pengawas syariah memberikan opini dari aspek syariah terhadap 

pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara 

keseluruhan dalam laporan publikasi bank. 

c. Dewan pengawas syariah mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada 

fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dewan syariah nasional, yang 

akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-

kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, dewan syariah 

nasional dan Bank Indonesia. Bank Indonesia mengadakan pengawasan 

terhadap hal-hal yang bersifat administratif, yaitu yang berkaitan dengan 

eksistensi Bank maupun laporan-laporan, pembukuan, dokumen dan sarana 

fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.68  

Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan 

anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. Bank Indonesia mengadakan 

pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat administratif, yaitu yang berkaitan 

dengan eksistensi Bank maupun laporan-laporan, pembukuan, dokumen dan sarana 

 
67Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”, h. 82. 
68Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”, h. 83. 
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fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan 

terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan 

debitur bank.69  

Adapun mekanisme kerja DPS, sebagaimana tertera dalam Pedoman Dasar 

DSN, yaitu sebagai berikut :  

a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari’ah 

yang berada di bawah pengawasannya.  

b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan 

syari’ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan 

Syari’ah Nasional.  

c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan 

syari’ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam 

satu tahun anggaran.  

d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan 

DSN.  

E. Tinjauan Umum Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang kini dikenal dengan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu jenis bank Islam yang 

dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi 

yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.70 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini merupakan bank syariah yang 

melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip syariah atau salah satu lembaga keuangan 

 
69Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank 

Indonesia Terhadap Bank Syariah”, h. 83.  
70Ilham dan Yanti, “Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Palopo”, h. 131. 
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perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau 

muamalah Islam. 71 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu 

perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki core kegiatan 

usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat 

perekonomian masyarakat.72 Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) No. 24/POJK. 03/2018 dikatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.73 

 Menurut Prasetyoningrum,  BPRS merupakan lembaga keuangan yang 

berbentuk bank dengan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada 

sistem perbankan Nasional, BPRS hanya terfokus pada melayani Usaha Mikro, dan 

Kecil (UMK) yang memiliki proses mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan 

mudah. Hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat BPRS mempunyai 

pangsa pasar yang berbeda dengan Bank Syariah dan lembaga keuangan lainnya.74 

 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga didefinisikan sebagai 

lembaga keuangan Bank yang dibawahi oleh dewan kebijakan moneter, yang 

melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa 

 
71Himawan Pradipta, “Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) di Kawasan Tapal Kuda”, Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan 
Perbankan Syariah, 7, no. 1, (Agustus 2021), h. 78. 

72Iis Nur ‘Aisyah, dkk., “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam 
Pengembangan UMKM di Indonesia”, Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum 
Islam, 5, no.2, (Desember 2020), h. 121.  

73Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 24/POJK. 
03/2018, Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bab. 1, Pasal. 1, 
h. 2. 

74Mahmud Fauzi, “Efisiensi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di provinsi Jawa 
Tengah”, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam,  4, no. 1, (Januari 2018), h. 32.  
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menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di 

tingkat desa ataupun kecamatan.75 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha 

dalam prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank 

Indonesia No. 32/36.KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei tentang Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR 

Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional, 

yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil. 

2. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia telah diakui secara formal dengan 

diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut undang-

undang tersebut, terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia yaitu Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS pertama di 

Indonesia didirikan pada tahun 1991 di Jawa Barat. Sampai dengan bulan Oktober 

2002, jumlah BPRS di Indonesia tercatat sebanyak 83 buah yang tersebar di 25 

wilayah Kantor Bank Indonesia.76  

Hadirnya  BPRS di tengah masyarakat ini  tidak lepas dari kehadiran BPR 

yang lebih dulu dikenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 

1977. Sehingga dalam perkembangan BPR muncullah BPRS yang berprinsip pada 

hukum Islam. BPR inilah yang diberi nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau 

kini lebih dikenal dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

 
75Ismail, Perbankan Syariah, (Cet. 1, Jakarta; Kencana Pernamedia Group, 2011), h. 54.  
76Ahmad Buchori, dkk., “Kajian Kinerja Industri Bprs di Indonesia”, Buletin Ekonomi 

Moneter dan Perbankan, (Maret 2003), h. 65. 
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Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 

tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 

tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 

UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan 

Peraturan Pemerintah (PP) no. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip 

Bagi Hasil. 

BPRS yang pertama kali berdiri adalah PT. BPRS Dana Mardhatillah, kec. 

Margahayu, Bandung, PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, 

Bandung dan PT. BPRS Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung pada 

tanggal 8 Oktober 1990. Ketiga BPRS tersebut telah mendapat ijin prinsip dari 

Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Selain 

itu, latar belakang didirikannya BPRS adalah sebagai langkah aktif dalam rangka 

restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket 

kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. 

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin 

menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga 

keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang 

tidak berbasis riba. Sampai dengan juni 2016, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 

165 dengan jumlah kantor 428 dan jumlah pekerja mencapai 4.495 orang.77 

3. Tujuan Bank Pembiayan Rakyat Syariah (BPRS) 

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPRS di dalam 

perekonomian, yaitu sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat  

golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.  

 
77Uus Ahmad Husaeni, “Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

di Indonesia”,  Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 7, (April 2017), h. 50-51.  
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b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat  

mengurangi arus urbanisasi.  

c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam  

rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang 

memadai.78  

d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real 

akan bergairah.79 

Selain itu, Ahmad Buchori dan beberapa penulis lainnya mengungkapkan 

bahwa keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus dan umum. Tujuan 

khususnya yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat 

golongan ekonomi lemah dan usaha kecil dan mikro (UKM) baik di perkotaan 

maupun di pedesaan. Mengacu kepada kategorisasi lembaga keuangan mikro 

(LKM) yang dilakukan oleh Greuning, Gallardo dan Randhawa (1999),80 BPRS 

dapat dimasukkan dalam LKM dengan kategori C yaitu LKM yang sumber dananya 

terutama berasal dari masyarakat umum dengan cara menghimpun dana dalam 

bentuk tabungan dan deposito.81  

Adapun secara umum BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif 

sama dengan LKM lainnya. LKM memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai 

sekaligus, yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Komersial artinya LKM 

dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktivitasnya 

 
78Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 129.  
79Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta: UPP AMP, 2002, h. 56.  
80Greuning, Gallardo dan Randhawa menyatakan bahwa LKM dapat dikategorikan 

kedalam tiga kategori besar yaitu kategori A adalah LKM yang tergantung pada bantuan lembaga 
donor, kategori B adalah LKM yang tergantung pada iuran anggota, dan kategori C adalah LKM 
yang menghimpun dana dari masyarakat. Lihat Hennie van, Greuning, Joselito Gallardo dan Bikki 
Randhawa dalam tulisannya “A Framework for Regulating Microfinance Institutions (a policy 
research working paper)”, World Bank, 1999.  

81Ahmad Buchori, dkk., “Kajian Kinerja Industri Bprs di Indonesia”, h. 68.  
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dapat terjaga (sustainable) dan kemampuan melayani nasabah semakin meningkat 

(outreach). Hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan kedua yaitu pengembangan 

masyarakat. Masyarakat yang menjadi target LKM adalah yang kurang atau tidak 

menurunkan tingkat kemiskinan, memberdayakan wanita dan kelompok 

masyarakat yang terpinggirkan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta 

mengembangkan usaha nasabahnya yaitu UKM.82 

4. Kegiatan Usaha Bank Pembiayan Rakyat Syariah (BPRS) 

Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha 

BPR konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS harus 

sejalan dengan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa 

operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, 

menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, 

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya.83  

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya BPRS dapat memberikan 

jasa jasa keuangan yang serupa dengan bank umum syariah. Namun demikian, 

sesuai UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 2, kegiatan usaha 

BPRS meliputi:84 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:  

1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

akad wadi’ah arau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

 
82Ahmad Buchori, dkk., “Kajian Kinerja Industri Bprs di Indonesia”, h. 68.  
83Ahmad Buchori, dkk., “Kajian Kinerja Industri Bprs di Indonesia”, h. 67.  
84 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 21.  
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2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya  yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 

1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.  

2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna.  

3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.  

4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada 

nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam  bentuk ijarah 

muntahiya bittamlik.  

5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.  

a) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan 

berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah 

dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

b) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, 

dan UUS.  

c) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah 

lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan 

Bank Indonesia. 

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 

2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) dilarang:85  

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari’ah.  

b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.  

 
85Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 25.  
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c. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran 

produk asuransi Syari’ah.  

d. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk 

menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pemiayaan Rakyat Syari’ah.  

e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-

Undang.  

f. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing 

dengan izin Bank Indonesia.  

5. Produk-Produk Bank Pembiayan Rakyat Syariah (BPRS) 

Secara garis besar produk-produk BPRS meliputi produk-produk 

penghimpunan dan pembiayaan dana. Adapun produk-produk penghimpunan dana 

BPRS adalah sebagai berikut:86 

a. Simpanan Amanah 

  Simpanan Amanah adalah produk penghimpunan dana  dimana Bank 

menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, 

karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan 

menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.   

b. Tabungan Wadi’ah 

Tabungan wadi’ah adalah produk penghimpunan dana dimana Bank 

menerima tabungan (saving account), baik pribadi maupun badan usaha dalam 

bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini wadi’ah: yaitu titipan-titipan 

yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar 

profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank 

 
86Karnaen Pepwataatmadja, Bank Islam, (Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1992), h.104.  
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dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungan secara harian dan 

dibayar setiap bulan.  

c. Deposito 

Deposito adalah produk penghimpunan dana Bank menerima deposito 

berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan/lembaga. 

Akad penerimaan deposito adalah wadi’ah, atau mudharabah dimana Bank 

menerima  dana masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan seterusnya, sebagai 

penyertaan sementara pada bank.  

Sedangkan produk-produk pembiayaan dana BPRS adalah sebagai 

berikut:87  

a. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar 

bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha 

secara bersama menbiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara 

bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan. 

b. Pembiayaan Mudharabah  

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usahaantara antara 

dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan 

seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha 

dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak.  

c. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil 

Pembiayaan bai bithaman ajil adalah suatu perjanjian  pembiayaan 

yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan 

 
87Karnaen Pepwataatmadja, Bank Islam, h.106. 
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dana untuk pembelian barang/asets yang dibutuhkan nasabah untuk 

mendukung suatu usaha.  

d. Pembiayaan Murabahah  

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati  antara 

bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian 

bahan baku atau modal kerja lainya yang dibutuhkan nasabah.  

e. Pembiayaan Qardhul Hasan 

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank 

dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi 

pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal 

apapun selain kemampuan berusaha.  

F. Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan pada BAB ini, maka kerangka 

konseptual diawali dengan kajian yang meliputi kajian eksistensi dengan 

menggunakan teori Kiekergaard, struktural fungsional dengan teori Talcott 

Parsons, dan teori pengawasan oleh T. Hani Handoko. Dari kajian-kajian ini 

diperoleh kajian tentang peran dan fungsi DPS, sehingga dapat diketahui bagaimana 

eksistensi Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur Kota Makassar. Oleh 

karenanya, ketika semua unsur dalam ketiga teori yang disebutkan diatas; yaitu 

eksistensi, struktural fungsional, dan pengawasan telah terpenuhi, maka dapat 

dipastikan bahwa peran dan fungsi DPS pada BPRS Indo Timur pun telah berjalan 

sebagaimana mestinya.  

Pada dasarnya sesuatu yang berfungsi berarti memiliki eksistensi, begitu 

pun sebaliknya. Sesuatu yang tidak berfungsi berarti tidak memiliki eksistensi. 

Sehingga teori eksistensi memang sangat berperan untuk memastikan peran dan 

fungs DPS Indo Timur. Hal ini tentu didukung dengan teori struktural fungsional 
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serta pengawasan yang dipaparkan dalam BAB ini, karena sesungguhnya ketiga 

teori ini saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain itu bahasan DPS dan 

BPRS secara umum juga dijelaskan pada BAB ini untuk mengetahui tugas dan 

fungsinya. Berikut gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini: 

Gambar I 
Kerangka Konseptual 

 

 DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
(DPS) 

EKSISTENSI DPS PADA BPRS INDO TIMUR 
KOTA MAKASSAR 

PERAN DAN FUNGSI DPS  

PENGAWASAN 
(T. Hani Handoko) 

EKSISTENSI 
(Kiekergaard) 

1. Tahap 
Estetis 

3. Penilaian Kerja 

2. Tahap Etis 

3. Tahap 
Religious 

1. Penetapan Standar 
Pelaksanaan/Perencanaan  

2. Pengukuran Kerja  

4. Tindakan Koreksi 

STRUKTURAL 
FUNGSIONAL 
(Talcott Parsons) 

0 

1. Adaptasi  

2. Tujuan 

3. Integrasi  

4. Pemeliharaan 
Pola 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif1 di mana prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deksriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 

yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi 

tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistic.2  

Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (field research), 

Penelitian dengan menggunakan studi lapangan3 ini tergolong deskriptif kualitatif,4 

tidak untuk menguji teori dan hipotesis, maupun menunjukkan hubungan antar 

variabel. Akan tetapi, penelitian kualitatif untuk menggambarkan realitas yang 

kompleks dan untuk memperoleh pemahaman makna.5 

 

 
1Menurut Moeleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah. Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Cet. 26; Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6. 

2V. wiratna Sujawerni, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 19. 
3 Penelitian studi lapangan merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang 

digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi swasta, pemerintah, 
kemasyarakatan, dan lembaga sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan demi kesejahteraan 
bersama. Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, Wacana, 
13, no.2 (Juni 2014), h. 177. 

4Kualitatif deskriptif ini adalah model penelitian di mana subjek penelitiannya (informan) 
tidak harus banyak. Namun, yang lebih penting dalam penelitian kualitatif adalah adanya anggapan 
bahwa subjek yang dipilih adalah pihak yang paling mengetahui tentang informasi yang diharapkan 
oleh peneliti. 

5Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 11. 
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2. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Indonesia Timur yang 

terletak di Jalan Rappocini raya, no. 212 Makassar, dengan lokasi utama kegiatan 

usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berada di kota Makassar dan sekitarnya. 

Penulis memilih lokasi ini dikarenakan kegiatan usaha syariah yang beroperasi di 

daerah tersebut sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 2004 namun rupanya  

keberadaan BPRS Indo Timur ini masih belum cukup familiar di kalangan 

masyarakat. Beberapa orang pun bahkan menganggap bahwa BPRS Indo Timur 

sudah tidak beroperasi lagi, sehingga hal ini menjadi salah satu yang membuat 

peneliti tertarik untuk mengungkap persoalan ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan 

suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, 

intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, social setting (latar sosial), 

atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak 

sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar 

alami (social setting) itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya.6  

Creswell mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu: 

1. Mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi;  

2. Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan 

tempat;  

3. Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan 

datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang 

respons dari suatu peristiwa, dan  

 
6A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2014), h. 339.  
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4. Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” 

dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus.7  

Dengan melakukan penelitian studi kasus akan didapat dan terungkap 

informasi yang mendalam, terinci dan utuh tentang suatu kejadian (apa, mengapa 

dan bagaimana), serta dapat pula digunakan sebagai latar belakang penelitian yang 

lebih besar dan kompleks.8 

Oleh karena itu, pendekatan studi kasus dihadirkan dalam penelitian ini 

untuk menjawab rumusan masalah dengan berbagai sumber data yang ada dalam 

pendekatan penelitian ini; baik dalam bentuk observasi terhadap kegiatan Dewan 

Pengawas Syariah, maupun dalam bentuk wawancara kepada DPS, dan 

menganalisisnya dengan menggunakan literasi yang terkait dengan ekonomi Islam 

dan mengumpulkan dokumen lainnya yang berkaitan dengan dokumentasi.  

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif diperoleh juga secara kualitatif. 

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Moleong, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan Tindakan, selain dari itu merupakan data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.9 Sementara menurut Suharsimi Arikunto, 

sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata atau tertulis yang 

dicermati oleh penulis, dan benda-benda yang diamati secara detail agar dapat 

 
7Sri Wahyuningsih, Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi 

Komunikasi dan Contoh Penelitiannya), (Madura: UTM Press, 2013), h. 2.  
8A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan, h. 341.  
9Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 157. 
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ditangkap makna yang tersirat pada sumber tersebut.10 Oleh karena itu, ciri khas 

dari data kualitatif adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu.11 

Berdasarkan pengertian diatas, maka sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan  mengumpulkan dan 

diolah sendiri oleh peneliti atau perorangan langsung dari obyek penelitian.12 Data 

primer diperoleh peneliti berdasarkan dengan hasil observasi, wawancara subjek 

penelitian, dan dokumentasi.  

Data Primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.13 Dalam 

penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah anggota DPS BPRS 

Indo Timur. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.14 Data 

sekunder ini merupakan data yang tidak langsung diperoleh melalui para responden 

melainkan melalui dokumen.15 Data sekunder ini juga berbentuk data yang sudah 

 
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 22. 
11M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2013), h. 124  
12Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian  

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 171.  
13Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Cet. IX; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

h. 91.  
14Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, h. 91. 
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet. 6; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 137.  
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jadi, sudah dikumpulkan dan diolah, biasanya sudah dalam bentuk publikasi yang 

diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melihat dan membaca data 

tersebut.16 Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber 

yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data dan penjelasan yang lebih obyektif, kongkrit, 

dan komprehensif dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data17 yang 

digunakan adalah: 

1. Observasi 

Metode observasi adalah metode dengan melakukan pengamatan ke obyek 

penelitian dengan tujuan mendapatkan data berdasarkan kebutuhan dalam 

penelitian.18 Metode penelitian ini digunakan bila obyek penelitian berupa perilaku 

manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden kecil.  

Adapun langkah-langkah   dalam   melakukan   observasi   adalah   sebagai   

berikut;  

a. Harus diketahui di mana observasi itu dapat dilakukan. 

b. Harus ditentukan dengan pasti siapa saja yang akan diobservasi. 

c. Harus diketahui dengan jelas data-data apa saja yang diperlukan. 

 
16Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, h. 171.  
17Ahmad Tanzeh dalam bukunya mengatakan, “Pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan 
langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang 
dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah 
dirumuskan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.” 
Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 60. 

18Dede Mulyana, Metode Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Illmu Budaya 
Lainnya, kasi dan Illmu Budaya Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 61. 
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d. Harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data agar berjalan mudah 

dan lancar.  

e. Harus diketahui tentang cara mencatat hasil observasi, seperti telah 

menyediakan buku catatan, kamera, tape recorder, dan alat-alat tulis 

lainnya. 

Dalam pengumpulan datanya, observasi langsung digunakan pada 

penelitian ini. Observasi langsung adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan 

sehari-hari responden yang tengah diamati. Dengan observasi langsung, peneliti 

akan mendapatkan data yang lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui makna 

dari setiap perilaku responden.19 Sehingga, Peneliti melakukan observasi langsung 

di BPRS Indo Timur, dengan mengamati bagaimana kinerja DPS pada BPRS 

tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan 

responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan 

bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan 

maksimum efesiensi.20 Menurut Sutrisno Hadi bahwa wawancara adalah penelitian 

yang berlangsung antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, 

mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-

keterangan dari sumber informan.21 

 
19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  h. 145.  
20Lukman Nul Hakim, “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit”, Pusat 

Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 12, no. (14 Desember 2013), h. 167.   
21Beliau juga mengemukakan anggapan yang perlu dipegang oleh pewawancara dalam 

menggunakan metode interview adalah sebagai berikut: (1) subjek (responden) adalah orang yang 
paling tahu tentang dirinya sendiri, (2) pernyataan subjek (responden) kepada pewawancara adalah 
benar dan dapat dipercaya., (3) Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
pewawancara kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Sutrisno Hadi, 
Metodologi Research, (Jakarta: UGM Press, 1980), h. 113. 
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Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.22  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur yaitu pewawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya.23  

Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada pengelolah BPRS Indo 

Timur, Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur, dan beberapa nasabah. 

Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data bagi peneliti, dimana peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan dan menggali jawaban lebih lanjut yang 

diarahkan kepada fokus penelitian dan mencatat/merekamnya, kemudian data 

tersebut dianalisis sehingga data tersebut menjadi sebuah kajian.  

Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis berkaitan 

dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan dan disusun meskipun wawancara 

dilakukan secara informal.  

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik yang 

tidak langsung kepada subjek penelitian melainkan berupa dokumen.24 Sebagian 

besar data pada dokumentasi yang tersedia yaitu berbentuk surat laporan. Sifat 

utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang pada 

peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam.25  

 
22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  h. 137.  
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  h. 140. 
24Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Cet. 8; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

Offset, 2011), h. 70.  
25Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), h. 138-140. 
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Pada penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan adalah data-data yang 

tertulis dan telah tersedia menyangkut dengan kebutuhan penelitian, seperti; 

Standard Operating Prosedure (SOP) BPRS Indo Timur, data regulasi  DPS pada 

BPRS Indo Timur, dan putusan hasil pengawasan DPS pada BPRS Indo Timur.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah  

peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh memahami metode kualitatif, 

penguasaan teori dan wawancara terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan 

bekal memasuki lapangan.26 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah orang atau human 

instrument, yaitu peneliti itu sendiri, artinya penelitilah yang mengumpulkan data, 

menyajikan data, mereduksi data, memaknai data dan mengumpulkan hasil 

penelitian. sehingga human instrument ini berfungsi menetapkan focus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis 

data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulanatas semuanya.27  

Instrumen yang digunakan oleh peneliti ialah instrumen pokok dan 

instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti itu sendiri, sedangkan 

instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. 

Sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, 

pedoman wawancara, alat recorder, dan catatan lapangan (field notes). 

 

 

 

 
26Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 86.  
27Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 222. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan dari lapangan diolah dengan teknik analisis 

deksriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan yakni reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.28 Data tersebut baik dari 

hasil observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. 

Pertama, peneliti melakukan reduksi data29 (Data Reduction). Reduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan  pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.30 Sehingga Reduksi data 

merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih 

jelas tentang Dewan Pengawas Syariah di BPRS Indo Timur Kota Makassar, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.  

Kedua, peneliti melakukan penyajian data (Data Display). Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.31 Adapun data yang diperoleh 

 
28A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makassar: Indobis 

Media Centre, 2003), h. 337. 
29Menurut Miles dan Huberman, reduksi data bisa berupa kegiatan pembuatan ringkasan, 

pembuatan kode, penelusuran tema, dan penulisan memo yang bisa berlangsung terus sesudah 
penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad 
Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 219. 

30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 247.  
31Dalam hal ini Miles dan Huberman, menyatakan “the most frequent from of display data 

for qualitatve research data in the past has been narrative text” yang paling sering digunakan untuk 
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dalam penelitian ini berupa kalimat ataupun kata-kata yang terkait dengan fokus 

penelitian, sehingga penyajian datanya berupa sekumpulan informasi yang tersusun 

secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.  

Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan Verifikasi 

(Cloncusion Drawing/ Verification). Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini 

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.32 Penarikan kesimpulan dilakukan dari 

awal pengumpulan data yaitu dengan cara mencatat dan memaknai kalimat ataupun 

kata-kata yang diucapkan oleh para informan yang secara teratur dan berulang-

ulang.33 Oleh karenaya, penelitian ini akan mengungkap makna dari kalimat atau 

kata-kata yang terkumpul sebagai data, kemudian akan ditarik kesimpulannya 

setelah data direduksi dan disajikan terkait hasil penelitian tentang eksistensi 

Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur  kota Makassar. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.34  

Analisis data dilakukan baik terhadap data yang berupa data kualitatif 

maupun data kuantitatif. Data kualitatif yang berupa informasi, uraian dalam bentuk 

 
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.Sugiyono, 
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249. 

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249. 
33 Herman Budiyono, “Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran menulis: Pengumpulan 

data dan Analisis Datanya”, Jurnal Pena, 3, no. 2, (Desember, 2013), h. 13. 
34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 244.  
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bahasa prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan 

kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh 

gambaran ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. 

Sedangkan data kuantitatif yaitu data dalam bentuk jumlah yang digunakan untuk 

menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau membandingkan dari beberapa 

gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali 

dalam bentuk kalimat/uraian.35 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengkasifikasikan dan mengkategorisasikan data-data yang diperoleh. Dengan 

kata lain, data dianalisa dengan mengatur urutannya, mengorganisasikan ke dalam 

suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.36 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data digunakan dalam penelitian ini sebagai pengujian 

keabsahan data. Salah satu metodenya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode triangulasi. Wiliam Wiersma (1986) mengatakan Triangulation is 

qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the 

convergence of multiple data source of multiple data collection procedures. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.  

Dengan demikian Triangulasi digunakan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber data dan berbagai cara atau teknik. Triangulasi sumber data ini 

meliputi crosscheck antara sumber-sumber data yang ada, baik data primer maupun 

sekunder. Sedangkan triangulasi teknik meliputi crosscheck antara hasil observasi, 

 
35P. Joko Subagyo, Metode Penelitian, h. 106. 
36Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods, (Beverly Hills: Sage 

Publications, 1987), h. 268. 
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wawancara, dan dokumentasi. Melalui tiga teknik ini diperoleh data yang bervariasi 

yang saling melengkapi satu dengan lainnya. 
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BAB IV 

EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK    

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH INDONESIA TIMUR     

KOTA MAKASSAR  

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indo Timur 

PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indo Timur awalnya bernama PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Ikhwanul Ummah yang berdiri pada tahun 1992 

beralamat di Kab. Maros Sulawesi Selatan, sesuai dengan akta pendirian tertanggal 

23 mart 1992 nomor 82. 

Namun pada tahun 2004 resmi berubah nama menjadi PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Indo Timur (PT. BPRS IndoTimur) seiring dengan 

perubahan tersebut maka para pengurus juga ikut berubah sesuai dengan surat 

persetujuan Bank Indonesia nomor : 5/240/CPBPR/ID BPR/MKS tertanggal 09 

desember 2003 serta lokasi perseroan yang awalnya beralamat di kabupaten Mars 

berpindah ke jl. Rappocini raya no 212 Makassar Sulawesi Selatan, sesuai dengan 

anggaran dasar no.01 tanggal 11 pebruari 2004.dan mendapatkan pengesahan 

Anggaran dasar dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-11760 

HT.01.04. tahun 2004 tertanggal 12   mei 2004. 

Dengan dipegangnya surat Keputusan tersebut diatas, maka pada hari rabu 

tanggal 26 mei 2004 PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah Indo Timur resmi 

dibuka oleh Bapak Imrandani selaku Pemimpin Bank Indonesia Makassar pada saat 

itu. Adapun susunan pengurus sebagai berikut155: 

1. Susunan pengurus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indo Timur 

a. Susunan Dewan Komisaris:  

- H. Haruna, MA, MBA 

 
155Lembar Gambaran Umum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indo Timur. 
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b. Direksi 

- Suryanti Paweddai, S.E sebagai Direktur Utama 

- Listiani, S. Sos sebagai Direktur Operasional 

c. Dewan Pengawas Syariah 

- Prof. DR. H. Muh. Galib Mattola, MA 

2. Rincian kepemilikan saham 

a. Haruna, MA, MBA sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus 

lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.150 lembar saham Rp 

1.000.000,- (82,14 %) 

b. Hj. Sinar, SE, MM sebesar Rp 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta 

rupiah) atau sebanyak 250 lembar saham Rp 1.000.000,- (17,86%). 

3. Strategi dan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan dan 

pengembangan PT. BPRS Indo Timur adalah: 

a. Melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan termasuk kewajiban 

yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan 

likuiditas. 

b. Melakukan analisa terhadap kemampuan debitur untuk membayar 

kembali kewajibannya. 

c. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta 

kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban dan 

melakukan penilaian dan pengikatan terhadap jaminan. 

d. Pembiayaan kepada yang berpenghasilan tetap yang mendapatkan 

rekomendasi dari atasan yang berhak/berwenang. 

e. Pembentukan Penyisihan penghapusan aktiva produktif. 

f. Membentuk tim khusus bersama dengan bagian pembiayaan agar lebih 

optimal dengan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah. 
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4. Laporan managemen 

a. Maupun instansi pemerintah Struktur Organisasi terlampir. 

b. Aktivitas utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. 

c. Teknologi informasi yang digunakan yaitu komputerisasi. 

d. Jenis produk yang dan jasa yang ditawarkan 

- Produk Pendanaan: 

1) Tabungan Wadiah 

2) Tabungan Mudharabah 

3) Deposito Mudharabah 

- Penyaluran Dana 

1) Piutang Murabahah 

2) Pembiayaan Mudharabah 

- Realisasi Bagi hasil/Imbalan 

1) Penghimpunan dan berdasarkan revenue sharing 

2) Penyaluran dan berdasarkan nisbah bag hasil/margin atau 

keuntungan yang disepakati 

5. Perkembangan dan target pasar 

a. Meningkatkan mutu layanan dan mengevaluasi kembali layanan yang 

sudah diberikan. 

b. Melakukan pendekatan secara emosional keagamaan dan rasional 

kepada tokoh masyarakat tokoh agama dan pemilik dana. 

c. Memelihara dan meningkatkan hubungan Bank dengan nasabah 

melalui pendekatan pribadi dari personal karyawan BPRS Indo Timur. 

d. Melakukan kerjasama yang baik dengan pihak Unversitas Indonesia 

Timur dalam hal penghimpunan dana pembayaran SPP, BPP dan dana-

dana lainnya yang merupakan kewajiban para mahasiswa. 
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6. Jaringan kerja dan mitra usaha 

a. dari sumber dana kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, 

perorangan, maupun instansi pemerintah. 

b. Dari penyaluran dana kerja sama dengan usaha-usaha mikro, Bank 

umum Syariah, dan lain-lain. 

7. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor: 

a. Jumlah: 1 

b. Jenis: Kantor Pusat 

c. Lokasi kantor : JI.Rappocini Raya No. 212 Makassar 

8. Kepemilikan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham dalam kelompok 

usaha PT.BPRS.Indo Timur 

a. Pemegang saham yang kepemilikannya 18 % saham adalah Hj. 

Sinar,SE,MM 

b. Pemegang saham yang kepemilikannya 82 % atau lebih saham adalah 

H.Haruna, MA, MBA atau pemegang saham pengendali sesuai 

ketentuan PBINo.6/23/PBI/2004 

9. Sumber Daya manusia meliputi: 

a. Jumlah tenaga kerja 9 Orang 

b. kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan Sumber Daya 

Manusia meliputi: 

- Mengikut sertakan karyawan pad seminar-seminar, pendidikan dan 

pelatihan. 

- Mengadakan pelatihan khusus intern dalam bentuk rapat konsultasi 

yang dikordinasi oleh bagian umum dan kepegawaian. 

- Meningkatkan wawasan keislaman dan syariah. 
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10. Pengungkapan kebijakan yang mencakup fee and salary/gaji bagi 

komisaris, direksi, dan dewan syariah: 

a. Kebijakan penggajian sudah diatur dengan surat keputusan gaji pokok 

menurut golongan dan tunjangan. 

b. Untuk Direksi dan Komisaris didasarkan pada keputusan Rapat Umum 

pemegang Saham 

2. Mekanisme Perekrutan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo 

Timur Kota Makassar 

Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu organ penting dalam Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki tahapan-tahapannya sendiri untuk 

menjadi seorang DPS pada Lembaga Keuangan Syariah. Peran DPS yang dianggap 

penting dalam memastikan berjalannya kegiatan usaha pada LKS termasuk BPRS 

Indo Timur agar sesuai dengan prinsip syariah; tentu membutuhkan tenaga kerja 

atau sosok DPS yang profesional dan memiliki kapabilitas di bidang ini.  

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perekrutan DPS pada BPRS Indo 

Timur memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan serta syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh calon DPS. Hal ini diungkapkan oleh Suryanti Paweddai 

sebagai Direktur Utama (Direksi) BPRS Indo Timur pada wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, beliau mengungkapkan bahwa: 

 “Terdapat syarat-syarat dan langkah-langkah tertentu untuk menjadi 
seorang DPS pada BPRS Indo Timur. Apabila syarat-syarat ini sudah 
terpenuhi maka pihak BPRS akan mengajukan ia kepada OJK untuk 
diangkat sebagai DPS pada BPRS Indo Timur.”156 

Berdasarkan Job Description Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur, 

disebutkan bahwa persyaratan dan ketentuan DPS sesuai dengan Peraturan Otoritas 

 
156Suryanti Paweddai (Direktur Utama/Direksi BPRS Indo Timur), Wawancara, Makassar, 

8 Juli 2022. 
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Jasa Keuangan Nomor: 03/POJK.03/2016, SE OJK Nomor: 46/SEOJK.03/2016, 

tentang BPR Syariah:157   

a. BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat BPRS, 

berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. 

b. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Integritas, yang paling kurang mencakup:  

a) Memiliki akhlak dan moral yang baik;  

b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah 

dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;  

c) Memiliki komitmen terhadap pengembangan perusahaan yang sehat 

dan tangguh (sustainable); dan  

d) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam 

ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper 

test) yang ditetapkan oleh OJK.  

2) Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan 

dan/atau keuangan secara umum; dan  

3) Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:  

a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan  

b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, 

anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam 

waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan.  

 
157Job Description PT BPRS Indo Timur, h. 2-3. Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 03/POJK.03/2016, SE OJK Nomor: 46/SEOJK.03/2016, tentang 
BPR Syariah, pasal 40, h. 27.  
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Suryanti Paweddai sebagai Direktur Utama (Direksi) BPRS Indo Timur 

juga mengungkapkan tahapan-tahapan perekrutan anggota DPS pada BPRS Indo 

Timur yang berlaku saat ini adalah: 
“Calon anggota DPS terlebih dahulu dipilih oleh BPRS, setelah itu BPRS 

memberikan surat rekomendasinya  kepada calon anggota DPS BPRS Indo Timur 
untuk kemudian dilakukan fit and proper test oleh DSN-MUI, setelah dinyatakan 
lulus pada tahap ini, maka DSN-MUI akan memberikan rekomendasinya untuk 
diajukan kepada OJK untuk melakukan fit and proper test. Setelah mendapatkan 
persetujuan dari OJK, maka calon anggota DPS tersebut secara definitf diangkat 
sebagai anggota DPS baru pada BPRS Indo Timur.” 158 

Berikut, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh calon DPS yang memenuhi 

persyaratan dan ketentuan di atas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor: 03/POJK.03/2016, SE OJK Nomor: 46/SEOJK.03/2016, tentang BPR 

Syariah yang dituangkan dalam Job Description Dewan Pengawas Syariah BPRS 

Indo Timur:159 

a. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS),  

b. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan setelah 

mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

c. Pengangkatan anggota  Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif setelah 

mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang paling sedikit 

berdasar penilaian: 

1) Hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam 

pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu, dan 

2) Hasil wawancara terhadap calon anggota DPS. 

Selain itu, Muhammad Galib Mattola selaku DPS BPRS Indo Timur 

menjelaskan bahwa:  

 
158Suryanti Paweddai (Direktur Utama/Direksi BPRS Indo Timur), Wawancara, Makassar, 

4 Agustus 2022. 
159Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 03/POJK.03/2016, 

SE OJK Nomor: 46/SEOJK.03/2016, tentang BPR Syariah, pasal 41, h. 27-28. Job Description PT 
BPRS Indo Timur, h. 2-3.   
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“Kriteria Dewan Pengawas Syariah pada BPRS termasuk BPRS Indo Timur 
ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI). Karena itu BPRS Indo Timur hanya memilih ahli agama yang 
dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai DPS sesuai kriteria 
yang ditentukan oleh DSN-MUI. Calon DPS yang dipilih oleh BPRS Indo 
Timur, setelah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan, 
selanjutnya diajukan ke pihak DSN-MUI untuk dilakukan fit and prover tes. 
Setelah dinyatakan lulus oleh DSN-MUI, barulah ditetapkan sebagai 
DPS.”160 

Beliau juga melanjutkan penjelasannya dengan menyatakan:  

 “Perekrutan calon DPS pada BPRS Indo Timur, mengalami dinamika 
sesuai dinamika persyaratan calon dan tugas-tugas DPS yang terus 
mengalami perbaikan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip 
ekonomi syariah pada BPRS Indo Timur. Mekanisme perekrutan DPS pada    
BPRS Indo Timur dipilih dari dosen-dosen yang bertugas pada Fakultas 
Agama Islam Universitas Indonesia Timur yang berlatar belakang 
pendidikan agama Islam, dengan estimasi bahwa dosen-dosen agama 
Fakultas Agama Islam, mampu melaksanakan tugas sebagai DPS.”161 

Mencermati penjelasan diatas, penetapan atau perekrutan DPS pada BPRS 

Indo Timur melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh seorang calon DPS, 

tahapan-tahapan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) BPRS Indo Timur terlebih dahulu menetapkan calon DPSnya dengan 

memilih ahli agama yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas 

sebagai DPS. Hal ini berdasarkan persyaratan dan ketentuan DPS sesuai 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 03/POJK.03/2016, SE 

OJK Nomor: 46/SEOJK.03/2016, tentang BPR Syariah dan Peraturan DSN-

MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). Setelah penetapan ini, BPRS Indo Timur memberikan surat 

rekomendasi kepada calon DPS yang disertai surat pengantar dari MUI 

setempat untuk selanjutnya mendaftarkan dirinya untuk mengikuti beberapa 

pelatihan seperti; pelatihan muamalah maliyah, dan pelatihan Dewan 

Pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh DSN-MUI. BPRS Indo Timur 

 
160Muhammad Galib (DPS Indo Timur), Wawancara, Gowa, 9 Juli 2022. 
161Muhammad Galib (DPS Indo Timur), Wawancara, Gowa, 9 Juli 2022.  
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juga mengajukan permohonan rekomendasi calon DPS kepada DSN MUI, 

permohonan tersebut disertai dengan usulan calon DPS dari BPRS Indo 

Timur. 

2) DSN-MUI melakukan fit and proper test untuk calon DPS BPRS Indo 

Timur. Pelatihan-pelatihan yang disebutkan sebelumnya merupakan bentuk 

fit and proper test yang diselenggarakan DSN-MUI untuk calon DPS. 

Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI adalah pelatihan 

yang berisi materi-materi dasar yang dibutuhkan sebelum 

mengikuti Pelatihan Dasar Pengawas Syariah, tujuan dari pelatiahan ini 

adalah:162 

a) Memberikan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap 

(attitude) Dasar Metodologi Hukum Islam; 

b) Memberikan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap 

(attitude) Dasar Muamalah dan fatwa DSN-MUI; 

c) Memberikan Dasar Pengetahuan umum tentang Lembaga Keuangan 

dan Bisnis Syariah. 

d) Memberikan sertifikat Kelulusan Pelatihan sebagai syarat untuk 

mengikuti Pelatihan Pengawas Syariah Lembaga 

Keuangan/Bisnis/Perekonomian Syariah di DSN-MUI Institute. 

Adapun tujuan pelatihan Dewan Pengawas Syariah (PDPS) adalah:163 

 
162DSN-MUI Institute, Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah, 

https://dsnmuiinstituteweb.com/pelatihan-dasar-muamalah-maliyah/, diakses pada Ahad, 31 Juli 
2022. 

163DSN-MUI Institute, Pelatihan Dasar Pengawas Syariah, 
https://dsnmuiinstituteweb.com/pelatihan-dasar-pengawas-syariah/, diakses pada Ahad, 31 Juli 
2022. 
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a) Memberikan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap 

(attitude) dasar kompetensi pengawas syariah kepada calon DPS 

dan/atau DPS Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah; 

b) Memberikan sertifikat Kelulusan Pelatihan sebagai syarat untuk 

menjadi Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah atau 

sebagai prasyarat mengikuti Program sertifikasi Pengawas Syariah di 

Lembaga Sertifikasi Profesi DSN-MUI.   

Ketika calon anggota DPS BPRS Indo Timur dinyatakan lulus pada tahap 

ini, maka DSN-MUI akan mengeluarkan surat rekomendasinya untuk 

kemudian diajukan ke OJK. 

3) Setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI, maka diperlukan 

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum pengajuan 

persetujuan ke OJK, maka akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) terlebih dahulu untuk menetapkan calon anggota DPS BPRS Indo 

Timur. Suryanti Paweddai mengatakan bahwa: 
“Sebelum diajukan ke OJK,  terlebih dahulu akan diadakan Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk menetapkan calon anggota DPS”.164 

4) Setelah itu, OJK akan melakukan fit and proper test terhadap calon anggota 

DPS BPRS Indo Timur, dengan paling sedikit berdasar penilaian: (1) 

terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan 

ketersediaan waktu, dan (2) hasil wawancara terhadap calon anggota DPS, 

seperti yang tertera pada  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 

03/POJK.03/2016, SE OJK Nomor: 46/SEOJK.03/2016, tentang BPR 

Syariah.  

5) Ketika calon anggota DPS BPRS Indo Timur telah dinyatakan lulus pada fit 

and proper test yang diadakan oleh OJK, maka OJK akan memberikan 
 

164Suryanti Paweddai (Direktur Utama/Direksi BPRS Indo Timur), Wawancara, 
Makassar, 6 Agustus 2022.  
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persetujuannya terhadap pengajuan anggota DPS tersebut. Sehingga setelah 

mendapatkan persetujuan dari OJK,  maka RUPS akan dilaksanakan untuk 

mengangkat anggota DPS secara definitif dan dimasukkan ke dalam 

anggaran dasas, seperti yang dinyatakan oleh Suryatnti Paweddai bahwa: 
“Setelah disetujui oleh OJK, RUPS akan dilaksanakan sebagai 
pengangkatan anggota DPS secara definitif dan dimasukkan ke dalam 
anggaran dasar.”165 

Meskipun demikan, mekanisme DPS BPRS Indo Timur yang berlaku saat 

ini cukup berbeda dengan mekanisme perekrutan DPS BPRS Indo Timur yang 

sebelumnya  dilalui oleh Muhammad Galib, beliau menjelaskan bahwa: 
“Adapun tahapan-tahapan perekrutan DPS BPRS Indo Timur yang saya 

lewati dulu adalah (1) melalui pemilihan atau usulan oleh BPRS Indo Timur, (2) 
MUI memberikan rekomendasi kepada calon anggota DPS BPRS Indo Timur, yang 
saat itu DSN-MUI belum dibentuk sehingga pemberian rekomendasi MUI tidak 
melalui fit and proper test DSN-MUI seperti yang berlaku saat ini, (3) fit and proper 
test yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan wawancara terahadap calon 
anggota DPS. Setelah dinyatakan lulus, baru dingkat menjadi DPS BPRS Indo 
Timur.”166 

3. Peran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur Kota 

Makassar 

Salah satu persayaratan serta hal yang membedakan Lembaga Keuangan 

Syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indo Timur dengan 

Lembaga Keuangan Konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah pada 

LKS tersebut; sebagai perangkat eksternal DSN-MUI yang bertugas mengawasi 

pelaksanaan fatwa dan keputusn DSN-MUI pada LKS, Lembaga Bisnis Syariah 

(LBS), dan Lembaga Penjamin Simpanan Syariah (LPS) lainnya. 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 03/POJK.03/2016, SE 

OJK Nomor: 46/SEOJK.03/2016, tentang BPR Syariah dalam Pasal 39 duraikan 

perihal Dewan Pengawas Syariah bahwa:167  

 
165Suryanti Paweddai (Direktur Utama/Direksi BPRS Indo Timur), Wawancara, 

Makassar, 6 Agustus 2022.   
166Muhammad Galib (DPS Indo Timur), Wawancara, Gowa, 4 Agustus 2022. 
167Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 03/POJK.03/2016, 

SE OJK Nomor: 46/SEOJK.03/2016, tentang BPR Syariah, pasal 39, h. 26.  
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a. BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di  kantor pusat BPRS.  

b. Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan  paling banyak 3 (tiga) 

orang.  

c. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. 

d. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebsgai anggota DPS sebagai 

anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah 

lain.168 

DPS sebagai pengawas dari Lembaga Keuangan Syariah yang mengawasi 

setiap operasional kegiatan perbankan syariah tentu memilik peran penting untuk 

memastikan kesesuaian syariah bahwa operasional kegiatan perbankan tersebut 

berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Melalui wawancara bersama 

Muhammad Galib selaku DPS BPRS Indo Timur, beliau menyatakan bahwa: 
“Secara umum, tugas dan fungsi DPS adalah: 

a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank dengan 
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. 

b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang 
dikeluarkan oleh Bank.”169 
Pernyataan beliau ini juga sesuai dan telah tertera dalam Job Description 

Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur bahwa beberapa identitas jabatan yang 

harus dimiliki dan dilakukan oleh DPS BPRS Indo Timur, yaitu sebagai berikut:170 

a. BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat BPRS, 

berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) Orang. 

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan 

nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar 

sesuai dengan Prinsip Syariah. 

c. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri dari para alim-ulama di bidang 

syariah muamalah, diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 

 
 

169Muhammad Galib (DPS Indo Timur), Wawancara, Gowa, 9 Juli 2022. 
170Job Description PT BPRS Indo Timur, h. 2-3.  



 

 
 
 

85 

 

d. Dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab dan wewenang sehari-hari, 

anggota DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 

Ulama Indonesia. 

e. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib bertindak independen dalam 

menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. 

Identitas jabatan Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur ini juga 

diuraikan dalam beberapa tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas 

Syariah, sebagai berikut:171 

a. Tugas Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 

1) Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggung jawab 

memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi 

penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana pembiayaan dan 

kegiatan jasa BPRS lainnya, sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang 

baik, meliputi: 

a) Mengawasi proses pengembangan produk dan aktivitas baru 

BPRS. 

b) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk atau 

aktivitas bar BPRS yang belum ada fatwanya. 

c) Melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

BPRS; dan 

d) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari 

satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa 

Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (MUI). 

3) Memberikan penjelasan kepada Komisaris dan Direksi BPRS tentang 

berbagal fatwa DSN yang relevan dengan bisnis BPRS. 

 
171Job Description PT BPRS Indo Timur, h. 2-3.  
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4) DPS Wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah secara 

semesteran, disampaikan kepada: Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 

2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir; 

5) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 3 (tiga) bulan, dan wajib membuat risalah rapat DPS yang 

ditanda tangani oleh anggota DPS untuk didokumentasikan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6) Keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat, dituangkan dalam risalah rapat dan menjadi keputusan 

bersama anggota DPS; 

7) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional 

BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS. 

8) Memastikan tata kelola operasional dan kegiatan pelayanan BPRS 

sesual dengan syariah, meliputi: 

a) Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan pelayanan 

BPRS ditinjau dari kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah. 

b) Membantu Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif dalam pembinaan 

aqidah, ibadah dan akhlaq dalam rangka membangun integritas 

pegawai BPRS Amanah Ummah. 

c) Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam 

interaksi (antar pengurus, antar pegawai dan antar pegawai dengan 

nasabah dan masyarakat luas) dalam transaksi bisnis serta 

melaporkannya kepada Komisaris dan Direksi BPRS. 

b. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 

Dewan Pengawas Syarian bertanggung jawab atas pelaksanaan tanggung 

jawab dan wewenangnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

c. Wewenang Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 

1) Menyetujui atau menolak memberikan pertimbangan Prinsip Syariah 

atas produk dan aktivitas bar yang diusulkan oleh Direksi; 

2) Memberikan koreksi dan saran kepada Dewan Komisaris dan Direksi 

dalam menjalankan perseroan agar tetap sesuai dengan Prinsip Syariah. 
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3) Memberikan pendapat tentang kesesualan Syariah yang diminta oleh 

Pejabat Eksekutif dan/atau Direksi terhadap transaksi perbankan baik 

untuk penghimpunan dan dan Pembiayaan yang ada keraguan dari 

aspek Syariah.  

Job Description DPS BPRS Indo Timur diatas jelas memperlihatkan peran 

penting DPS pada BPRS Indo Timur itu sendiri. Listiani sebagai Direktur 

Operasional BPRS Indo Timur sendiri mengakui urgensi peran DPS diperlukan 

untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha BPRS dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip syariah, beliau juga menjelaskan bahwa:172 
“Kinerja DPS pada BPRS Indo Timur telah memberikan andil yang baik 
dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penasehat dan pemberi 
saran kepada direksi, mediator antar Bank dan DSN, serta sebagai 
perwakilan dari DSN dalam memastikan dan mengawasi bahwa produk dan 
kegiatan usaha BPRS Indo Timur berjalan sesuai prinsip syariah.” 

Hal yang sama diungkapkan oleh Muhammad Galib sebagai DPS pada 

BPRS Indo Timur bahwa: 

“DPS pada BPRS Indo Timur sudah berperan mengawasi kesesuaian 
operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun DPS 
pada BPRS Indo Timur, belum berperan secara maksimal, dikarenakan 
tenaganyan yang hanya satu orang tanpa tenaga administrasi pendamping 
yang bisa melaksanakan tugas-tugas operasional secara teknis.”173 

Adapun, terkait mekanisme pengawasan DPS pada BPRS Indo Timur, 

Muhammad Galib, sebagai DPS menjelaskan bahwa: 

“Pengawasan DPS pada BPRS Indo Timur, dilaksanakan secara periodik 
setiap bulan dengan melakukan analisis operasional dan memberikan 
penilaian mengenai kegiatan maupun produk yang ada pada BPRS Indo 
Timur.” 
Berikut hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur: 

a. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengembangan Produk dan 

Aktivitas Baru pada BPRS Indo Timur Kota Makassar 

 
172Listiani (Direktur Operasional/Direksi BPRS Indo Timur), Wawancara, Makassar, 8 Juli 

2022.  
173Muhammad Galib (DPS Indo Timur), wawancara pada Sabtu, 9 Juli 2022. 
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Berikut penyampaian laporan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah 

semester I Tahun 2022 BPRS Indo Timur pada kertas kerja pengawasan terhadap 

pengembangan produk dan aktivitas baru yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2022 

serta  ditanda tangani oleh Suryanti Paweddai, S.E  sebagai Direktur Utama BPRS 

Indo Timur dan Prof. DR. H. Muh. Galib Mattola, M.A sebagai Ketua DPS BPRS 

Indo Timur:174 
 

Tabel II 
Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Pengembangan 

Produk dan Aktivitas Baru Semester II Tahun 2021 BPRS Indo Timur 

NO AKTIVITAS YANG DILAKUKAN HASIL PENGAWASAN 

1. Meminta penjelasan dari pejabat 

BPRS yang berwenang mergenai 

tujuan, karakteristik, serta fatwa 

dan/atau akad yang digunakan sebagai 

dasar dalam rencana penerbitan produk 

dan aktivitas baru. 

Nihil 

2. Memeriksa fatwa dan/atau akad yang 

digunakan dalam produk dan aktivitas 

baru. Dalam hal produk dan aktivitas 

baru belum didukung dengan fatwa 

dan/atau akad dari DSN-MUl, maka 

DPS mengusulkan kepada Direksi 

BPRS untuk meminta fatwa kepada 

DSN-MUI. 

Nihil 

 

3. Mereview fitur, mekanisme, 

persyaratan, ketentuan, sistem dan 

Nihil 

 
 

174Penyampaian Pelaporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Semester II 
Tahun 2021 PT. BPRS Indo Timur. 
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prosedur (SOP) produk dan aktivitas 

baru terkait dengan pemenuhan Prinsip 

Syariah. 

4. Memberikan pendapat terkait aspek 

pemenuhan Prinsip Syariah atas 

produk dan aktivitas baru yang akan 

dikeluarkan 

Nihil 

 

 

b. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kegiatan Usaha pada 

BPRS Indo Timur Kota Makassar 

Berikut penyampaian laporan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah 

semester I Tahun 2022 BPRS Indo Timur pada kertas kerja pengawasan terhadap 

kegiatan usaha BPRS Indo Timur yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2022 serta  

ditanda tangani oleh Suryanti Paweddai, S.E  sebagai Direktur Utama BPRS Indo 

Timur dan Prof. DR. H. Muh. Galib Mattola, M.A sebagai Ketua DPS BPRS Indo 

Timur:175 
Tabel III 

Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Kegiatan Usaha 
BPRS Indo Timur Semester II Tahun 2021 BPRS Indo Timur 

NO AKTIVITAS YANG DILAKUKAN HASIL PENGAWASAN 

1. Meminta laporan kepada Direksi 

BPRS mengenai penghimpunan dan 

penyaluran dana serta jasa yang 

dilakukan oleh BPRS INDO TIMUR, 

diperoleh melalui Direksi di BPRS. 

Jenis produk pada meliputi Tabungan 

Mudharabah, Tabungan Wadiah, 

Pembiayaan Murabahah. 

 
175Penyampaian Pelaporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Semester II 

Tahun 2021 PT. BPRS Indo Timur. 
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2. Melakukan pemeriksaan secara uji 

petik (sampling) paling kurang 3 

(tiga) nasabah untuk masing-masing 

produk dan/atau akad penghimpunan 

dana, pembiayaan dan kegiatan jasa 

BPRS latnnya yang dilakukan oleh 

BPRS.  

a. Penghimpunan dana 

1) Tabungan Wadiah; 

2) Tabungan Mudharabah; 

3) Deposito Mudharabah. 

b. Pembiayaan  

1) Pembiayaan Murabahah; 

2) Pembiayaan Istishna; 

3) Pembiayaan Musyarakah; 

4) Pembiayaan Mudharabah; 

5) Pembiayaan Ijarah; 

6) Pembiayaan ljarah Muntahiya 

Bit Tamlik (IMBT): 

7) Pembiayaan Musyarakah 

Muttanaqisah (MMQ): 

8) Pembiayaan Multijasa; 

9) Pembiayaan Qardh; 

10) Lainnya. 

c. Kegiatan jasa 

d. Restrukturisasi pembiayaan 

A. Tabungan:  

- Untuk Tabungan Wadiah 

sampelnya diambil dari dosen, 

karena honor mengajar mereka 

dibayarkan setiap selesai 

semester, sampelnya: 

B. Syafri Abadi, S.Kep 

C. Muhammad Yunus Sanusi 

D. Andi Sulhan 

- Tabungan Mudharabah 

sampelnya diambil dari dosen 

dan pegawai, karena mereka 

bisa mengambil dan menabung 

setiap saat dan dapat melihat 

bagi hasilnya pada buku 

tabungan masing-masing., 

sampelnya: 

1. Ajeng Kurniati, S.Si, Apt 

2. Suparman Makka 

3. Arjang ,ST 

1. Pembiayaan Murabahah, sampel 

diambil dari dosen/pegawai dan 

masyarakat umum dan pegawai 

karena mereka banyak 

membutuhkan barang, sampelnya: 

1. Harlinda Hamid 

2. Syamsul Kabir 
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3. Mirnawati  

3. Memeriksa dokumen transaksi dari 

nasabah yang ditetapkan sebagai 

sampel untuk mengetahui 

pemenuhan Prinsip Syariah, antara 

lain: 

a. pemenuhan syarat dan rukun 

dalam akad (perjanjian) 

pembiayaan maupun akad 

penghimpunan dana antara 

BPRS dengan nasabah; 

b. Kecukupan dan kelengkapan 

bukti pembelian barang dalam 

pembiayaan murabahah; 

c. Kecukupan dan kelengkapan 

bukti laporan hasil usaha 

nasabah yang dibiayai sebagai 

dasar perhitungan bagi hasil 

untuk pembiayaan mudharabah 

atau pembiayaan musyarakah; 

d. Penetapan dan pembebanan 

ujrah (fee) kepada nasabah untuk 

produk pemblayaan qardh 

beragun emas untuk menyakini 

bahwa penetapan ujrah (fee) 

Secara umum BPRS Indo Timur 

Makassar, sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Untuk akad 

pembiayaan pengadaan barang 

dilakukan oleh pihak BPRS Indo 

Timur Makassar. Sedang untuk yang 

dilakukan oleh nasabah dilakukan 

melalui wakalah. 
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tidak terkalt dengan besarnya 

pembiayaan gardh. 

4. Melakukan inspeksi, pengamatan, 

permintaan keterangan dan/atau 

konfirmasi kepada pegawai BPRS 

dan/atau nasabah untuk memperkuat 

hasil pemeriksaan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada angka 3 

(apabila diperlukan). 

Pengamatan dan konfirmasi 

dilakukan kepada pegawai dan 

nasabah BPRS secara insidentil. 

 

 

 

5. Meminta bukti dokumen kepada 

Direksi BPRS mengenai: 

a. Perhitungan dan pembayaran 

bonus atau bagi hasil kepada 

penabung dan deposan; 

b. Pembayaran bagi hasil kepada 

bank lain dalam hal BPRS 

menerima pembiayaan dari bank 

lain; 

c. Pencatatan dan pengakuan 

pendapatan yang berasal dari 

pengenaan denda, penempatan 

pada bank konvensional dan 

pendapatan non halal lainnya; 

d. Pencatatan dan pelaporan 

penerimaan dana dari zakat, infak 

dan sedekah. 

Untuk tabungan mudharabah, hasil 

pengawasan menunjukkan ada bagi 

hasil kepada penabung setiap bulan. 
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6. Memberikan pendapat terkait aspek 

pemenuhan Prinsip Syariah atas: 

a. Kegiatan penghimpunan dana, 

pembiayaan dan kegiatan jasa 

BPRS lainnya; dan 

b. Perhitungan dan pencatatan 

transaksi keuangan BPRS. 

DPS berpendapat bahwa BPRS Indo 

Timur perlu meningkatkan kualitas 

SDMnya dan melengkapi seluruh 

kegiatan penghimpunan dan 

pencatatan transaksi keuangan 

dilakukan sesuai dengan prinsip 

syariah/\. 

Hasil pengawasan DPS pada kegiatan usaha BPRS Indo Timur yang berupa 

laporan ini kemudian disampaikan kepada DSN-MUI dan OJK. Sebagaimana yang 

disebutkan sebelumnya pada identitas jabatan DPS BPRS Indo Timur yang 

diuraikan pada bagian Tugas Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur bahwa 

DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah secara semesteran. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Haruna selaku Dewan Komisaris BPRS Indo Timur 

bahwa:176 
“Salah satu tugas DPS BPRS Indo Timur selain malakukan pengawasan 
pada produk dan kegiatan usaha adalah melakukan pelaporan mengenai 
hasil pengawasan kepada OJK dan DSN-MUI 2 kali dalam setahun.” 
 

c. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap SOP (Standard Operational 

Procedure) pada produk-produk BPRS Indo Timur Kota Makassar 

Secara ringkas SOP dapat diartikan sebagai sebuah panduan yang 

menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu proses harus dilaksanakan. SOP ini 

akan menggambarkan secara detail cara sebuah lembaga, perusahaan, maupun 

organisasi beroperasi atau bekerja. Prof. DR. H. Muh. Galib Mattola, M.A sebagai 

DPS BPRS Indo Timur menjelaskan  bahwa:177 
“Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPS BPRS Indo Timur sudah sesuai 
dengan pedoman dasar yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan 

 
176Haruna (Dewan Komisaris BPRS Indo Timur), Wawancara, Makassar, 12 Juli 2022. 
177Muhammad Galib (DPS Indo Timur), wawancara pada Sabtu, 9 Juli 2022. 
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mengadakan analisis operasional dan memberikan penilaian  kegiatan 
maupun produk yang dikeluarkan oleh BPRS Indo Timur.” 

 Berikut beberapa SOP pada produk-produk BPRS Indo Timur: 

1. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tabungan dan Deposito pada 

BPRS INDO TIMUR178 

- Tabungan 

a) Pembukaan Rekening Tabungan 

1) Customer service (CS) memberikan dokumen pembukaan rekening 

tabungan dan syarat- syarat umum kepada nasabah. 

2) Customer Service (CS) melakukan wawancara singkat dengan tujuan 

menggali informasi mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha yang 

akan dilakukan oleh calon nasabah dengan BPRS Indo Timur. 

3) Meminta kepada calon nasabah data yang diperlukan sbb: 

- Identitas diri (KTP, Pasport, SIM atau kartu keluarga jika dianggap 

perlu), Keterangan mengenai calon nasabah, sumber dana dan 

tujuan penggunaan dana, bukti pemberian kuasa kepada calon 

nasabah dari beneficial owner (jika diperlukan) serta tanda tangan 

calon nasabah pada formulir permohonan pembukaan 

rekening/daftar isian lainnya harus sama dengan tanda tangan yang 

tercantum dalam kart bukti tersebut. 

- Referensi tertulis pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank atau 

pejabat bank yang mengenal calon nasabah. 

- Akte pendirian /anggaran dasar maupun akte-akte lainnya serta 

pengesahan badan hukum dari departemen kehakiman bagi 

perusahaan yang badan hukumnya diatur dalam kitab undang-

undang hokum dagang atau kitab undang-undang hokum perdata 

 
178Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tabungan dan Deposito pada BPRS INDO 

TIMUR ditetapkan di Makassar, 20 Desember 2013. 
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maupun undang-undang pemerintah lainnya (untuk rekening 

perusahaan). 

- Bukti tentang usaha yang dilakukan oleh calon nasabah, missal : 

Izin Usaha perdagangan, surat keputusan dari pejabat yang 

berwenang. 

- NPWP bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

- Surat kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai 

wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam 

melakukan ubungan dengan bank. 

4) Meminta pernyataan tertulis dari calon nasabah bahwa dana yang akan 

disetor ke bank telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas 

maupun sumber dana berasal dari Beneficial Owner. 

5) Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, calon nasabah WNI keturunan 

asing perlu diminta surat keterangan ganti nama yang dikeluarkan oleh 

pengadilan negeri, alamat lengkap termasuk RT/RW dan kelurahan. 

(untuk mengetahui kebenarannya sebaiknya bank melakukan 

pengecekan. 

6) CS melakukan pengimputan ulang data nasabah ke dalam komputer 

untuk pembukaan rekening berdasarkan formulir pembukaan rekening 

dan selanjutnya diserahkan dokumen pembukaan rekening kepada 

pejabat yang berwenang/otorisator. 

7) Otorisator memeriksa kebenaran unfut data rekening nasabah sesuai 

dengan dokumen-dokumen pendukung dan selanjutnya melakukan 

otorisasi. 

8) Isi slip setoran pertam nasabah (minimal Rp 20.000, -) 

9) Siap file nasabah per nomor rekening. 
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10) Antar nasabah ke bagian teller untuk melakukan transaksi setoran. 

b) Penyetoran Dan Penarikan Tabungan 

1) Pada saat nasabah ingin melakukan penyetoran tabungan maka nasabah 

tersebut datang langsung ke kantor BPRS Indo Timur. 

2) Nasabah boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan penyetoran 

sepanjang orang tersebut dipercaya oleh nasabah. 

3) Penarikan tabungan harus dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. 

4) Apabila nasabah tidak sempat datang untuk melakukan penarikan maka 

boleh diwakili dengan syarat memberi surat kuasa kepada orang yang 

menjadi perwakilan dengan melampirkan foto cofy KTP kedua belah 

pihak. 

5) Pada saat melakukan penarikan tabungan maka buku tabungan harus 

dibawah serta agar transaksi yang dilakukan dicetak oleh teller dalam 

buku tabungan. 

c) Saldo Minimum dan Penutupan Rekening 

1) Saldo minimum yang harus tersisa pada sat melakukan penarikan 

tabungan adalah sebesar Rp 20.000,- 

2) Untuk saldo tabungan dibawah saldo minimum tetap aktif dan mash 

bisa digunakan oleh nasabah bersangkutan. 

3) Rekening tersebut akan tetap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 

1.000,- setiap bulannya. 

4) Pada saat saldo tabungan telah nihil maka secara otomatis rekening 

tersebut tertutup dan sudah tidak dapat digunakan lagi (tidak aktif). 

5) Apabila pemilik rekening ingin menyimpan dananya lagi maka dia 

harus membuka rekening tabungan yang baru. 

- Deposito 

a) Customer Service 
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1) Calon deposan datang ke kantor BPS Indo Timur dan mengisi formulir 

kontrak deposito berjangka dan menyerahkan formulir tersebut kepada 

Customer Service setelah disi lengkap. 

2) Lakukan wawancara singkat (bias oleh CS atau pejabat yang berwenang 

yang ditugaskan untuk itu) yang intinya menanyakan maksud dan 

tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah BPRS 

kita, dan tanyakan kepada calon deposan apakah sebelumnya sudah 

mempunyai deposito berjangka di BPRS Indo Timur, jika sudah ada 

dilakukan evaluasi untuk apa penempatan deposito dimaksud. 

3) Minta kepada calon deposan data-data yang diperlukan sbb : 

- Tanda bukti diri (KTP, passport, SIM atau kartu keluarga jika 

diperlukan). 

- Keterangan mengenai pekerjaan calon nasabah. 

- Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. 

- Bukti pemberian kuasa kepada calon nasabah (jika diperlukan). 

- Tanda tangan calon nasabah pada formulir permohonan 

pembukaan rekening atau daftar isian lain. 

- Akta pendirian/anggaran dasar maupun akte-akte perubahan 

lainnya (ika ada) serta pengesahan badan hukum dari departemen 

kehakiman bagi perusahaan yang badan hukumnya diatur dalam 

undang-undang (untuk rekening perusahaan) serta bukti tentang 

usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. 

- Nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan 

untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

- Minta pernyataan tertulis dari calon nasabah bahwa dana yang akan 

disetorkan ke bank telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran 

identitas maupun sumber dana berasal dari Beneficial Owner. 
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- Untuk calon nasabah warga Negara Indonesia keturunan asing 

perlu diminta surat keterangan ganti nama yang dikeluarkan oleh 

pengadilan negeri atau pemerintah daerah beserta alamat lengkap 

termasuk RT/RW dan kelurahan juga dicatat. 

- Setelah semua persyaratan dinyatakan beres, maka Customer 

Service menyiapkan slip setoran dan meminta nasabah untuk 

mengisi dan menandatangani. 

- Bagi nasabah Deposan yang datanya belim terdaftar di sistim 

computer diberi nomor cif, input data nasabah dan teruskan ke 

Otorisator. 

4) Jangan lupa cocokan tanda tanga dalam surat permohonan dengan bukti 

identitas calon nasabah. 

b) Otoritas oleh Pejabat Bank 

1) Memeriksa keabsahan data/kelengkapan aplikasi dan data nasabah serta 

lakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penempatan deposito ini 

tidak ada hubungannya dengan kegiatan pencucian uang (money 

Laundry). 

2) Memberikan otoritas data nasabah dan mengembalikan semua 

dokumen ke CS. 

3) CS mengantar nasabah ke teller dan menyerahkan slip setoran beserta 

formulir kontrak pembelian deposito berjangka ke teller. 

c) Teller 

1) Menerima slip setoran dan formulir kontrak pembelian deposito 

berjangka. 

2) Mengecek/memeriksa jumlah kas yang dipakai untuk penempatan 

deposito.  

3) Input slip setoran dimaksud ke dalam menu yang disediakan untuk itu. 
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4) Melakukan penjurnalan transaksi penempatan deposito. 

D Kas 

K Rekening perantara deposito 

5) Meneruskan slip setoran beserta dokumen lain ke bagian deposito 

d) Bagian Deposito 

1) Mencetak Bilyet deposito dan membubuhi materal (lembar asli), 

kemudian diteruskan ke pejabat yang berwenamg untuk diotorisasi dan 

ditandatangani. 

2) Masukkan ke register bilyet deposito. 

3) Input kekomputer dengan jurnal 

Dr. Rekening perantara deposito 

Cr. Deposito berjangka 

4) Menyerahkan asli bilyet deposito kepada CS untuk diteruskan kepada 

nasabah. Dan CS sebelumnya harus meminta nasabah untuk 

menandatangani copy formulir tanda terima. 

5) Menyimpan slip deposito dengan dilampiri foto copy KTP nasabah, 

formulir kontrak pembelian deposito berjangka berdasarkan tanggal 

jatuh tempo. 

6) Mengirim copy konfirmasi bersama-sama dengan formulir kontrak 

pembelian deposito berjangka kepada bagian satuan kerja audit intern 

(SKAl). 

e) Jangka Waktu Deposito 

1) Deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 

2) Deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, 

3) Deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, 

4) Deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan 

5) Deposito dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan 
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2. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembiayaan Murabahah pada 

BPRS INDO TIMUR 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 274/BPRS-IT/Dir/IV/2020 tentang  

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembiayaan Murabahah PT. BPRS INDO 

TIMUR:179 

Menimbang: 

a. Untuk kelangsungan Usaha PT. BPS Indo Timur maka perlu dibuat Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Murabahah. 

b. Perlunya memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang 

sehat. 

c. Perlunya penyempurnaan ketentuan mengenai pembiayaan murabahah. 

Mengingat: 

a. POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BankPembiayaan Rakyat Syariah. 

b. Anggaran dasar PT. BPRS Indo Timur 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: Memberlakukan Standar Operasinal Prosedur (SOP) 

Pembiayaan Murabahah PT. BPS Indo Timur 

 

 

 

 
179Surat Keputusan Nomor 274/BPRS-IT/Dir/IV/2020 tentang  Standar Operasional dan 

Prosedur (SOP) Pembiayaan Murabahah PT. BPRS INDO TIMUR ditetapkan di Makassar, 23 April 
2020. 
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A. Ruang Lingkup BPRS Indo Timur 

1. BPRS Indo Timur adalah Bank Syariah yang kegiatan usahanya adalah 

memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito 

dan Pembiayaan Murabahah. 

2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang selanjutnya disebut 

Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

B. Persyaratan Pemberian Pembiayaan 

1. Calon nasabah yang dapat dibiayai adalah WNI/WNA Keturnan baik 

perorangan maupun kelompok dari usaaha kecil/mikro yang berpotensi 

dan dianggap layak dibiayai yang tergolong memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan oleh bank. 

2. Pemberian pembiayaan/piutang murabahah harus dilengkapi dengan 

kelengkapan administrasi sebagai berikut: 

a. Foto copy Kartu Tandan Penduduk suami istri yang mash berlaku 

b. Foto copy kartu keluarga 

c. Foto copy surat nikah bagi yang sudah berkeluarga 

d. Asli dan Foto copy Agunan 

e. SITU, SIP atau Surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang 

(bagi UMKM) 

f. Surat kuasa potong gaji bagi yang disetujui oleh yang berwenang bagi 

karyawan 

g. Surat Kuasa penjaminan/menjual dari pemilik agunan 

C. Prosedur dan tahap pemberian pembiayaan/piutang murabahah 

1. Tahap Permohonan Pembiayaan 
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a. Pemohon mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah 

diapkan oleh bank baik pemohon baru, perpanjangan, penjadwalan 

ulang. Perubahan jangka waktu, dIl. 

b. Formulir permohonan pembiayaan wajib memuat data pemohon 

secara lengkap termasuk data-data usaha dan agunannya. 

c. Pembiayaan piutang Murabahah dapat dilakukan atas dasar pesanan 

atau tanpa pesanan. 

d. Aktiva murabahah yang telah dibeli untuk nasabah dengan pesanan 

mengikat, bila mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada 

pembeli menjadi kerugian Bank (penjual). 

e. Bank mewajibkan adanya jaminan tambahan tambahan selain dari 

barang yang telah dibeli dari Bank. 

f. Untuk pembiayaan yang harga pokoknya kurang dari Rp 5 juta dengan 

pertimbangan yang matang dapat dibebaskan dari jaminan tambahan. 

g. Ketentuan dalam transaksi Murabahah yang disertai uang muka 

didasarkan pada posisi harga barang yang dibiayai oleh Bank. 

h. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga dengan syarat akad jual beli dilakukan setelah barang 

menjadi milik Bank. 

i. Semua pegawai terutama bagian pembiayaan wajib memahami syarat-

syarat permohonan pembiayaan baik pembiayaan modal kerja 

maupun pembiayaan konsumsi. 

j. Bagian penerima permohonan wajib meregistrasikan setiap 

permohonan yang mask serta mengecek data tersebut dalam program 

SLIK OJK. 

k. Flapond pembiayaan yang dapat dibiayai adalah sesuai dengan 

ketentuan Batas Maksimal Pemberian Dana (BMPD). 
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l. Permohonan pembiayaan beserta lampiran wajib diserahkan kepada 

analis pembiayaan untuk proses selanjutnya. 

1. Tahap Analisa Pembiayaan 

a. Analisa pembiayaan merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan agar resiko pembiayaan dapat diminimalisir. 

b. Seorang analis harus memahami prinsif 5 C dalam analisa pembiayaan 

yakni : 

- Character (watak) 

- Capacity (kemampuan) 

- Capital (modal) 

- Condition (kondisi) 

- Collateral (agunan) 

c. Informasi spesifik tentang watak, kemampuan pembayaran dan 

masalah agunan Debitur mutlak untuk dipahami sehingga mampu 

menilai kelayakan pembiayaan 

2. Tahap Keputusan Pembiayaan 

a. Berkas pemohon yang telah dianalisa wajib diputuskan oleh komite 

pembiayaan. 

b. Kewenangan komite pembiayaan adalah menyetujui atau menolak 

permintaan pembiayaan. 

c. Komite pembiayaan sekurang-kurangnya 3 orang atau disesuaikan 

dengan besarnya jumlah pembiayaan. 

d. Komite pembiayaan membahas, memperivikasi, memberikan 

persetujuan terhadap permohonan yang layak, berkualitas tinggi. 

e. Rapat komite pembiayaan bisa dilakukan melalui pertemuan langsung 

atau melaui media elektronik dan wajib diisl dengan berkas 

permohonan asli. 



 

 
 
 

104 

 

f. Bila dipandang perlu, anggota komite pembiayaan dapat melakukan 

on the spot ke tempat usaha calon debitur. 

g. Komite pembiayaan harus memperhatikan ketentuan BMPD. 

h. Komite pembiayaan bertanggung jawab dalam mengendalikan resiko 

pembiayaan. 

i. Komite pembiayaan harus berhati-hati dalam mengendalikan risiko 

pembiayaan 

3. Tahap Administrasi dan Pencairan/Droping 

a. Administrasi pembiayaan merupakan bagian dari manajemen risiko 

pembiayaan. 

b. Administrasi pembiayaan mengatur semua tahapan dalam proses 

pembiayaan. 

c. Administrasi pembiayaan merupakan pusat keterangan atas kinerja 

atau rekaman debitur. 

d. Administrasi pembiayaan menyediakan perlindungan hukum dalam 

bentuk perjanjian persetujuan dan laporan tertulis. 

e. Dokumen pembiayaan berupa akad pembiayaan, warkat, pemberian 

pembiayaan, akta pengikatan notaris dibuat oleh bagian pembiayaan 

f. Penandatanganan akta pembiayaan dan ikutannya harus dilakukan 

dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau dihadapan notaris 

g. Pembiayaan dicairkan/didroping setelah semua dokumen pembiayaan 

telah ditandatangani oleh debitur atau semua persyaratan pencairan 

telah dipenuhi. 

h. Debitur dapat mengambil dananya melalui rekening tabungan debitur 

pada bagian Teller. 

i. Debitur dapat melakukan pelunasan setelah pembiayaan berjalan 

setengah dari jangka waktu yang telah ditetapkan. 
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j. Debitur yang melakukan pembayaran tepat waktu dan melakukan 

pelunasan dipercepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan dapat 

memperoleh diskon bagi hasil maksimal 3 (tiga) bulan angsuran 

margin. 

k. Penyimpanan dan pengarsipan dokumen pembiayaan dikelompokkan 

menjadi 2(dua) bagian antara file dokumen dan file agunan. 

l. Fille pembiayaan maupun agunan harus diarsipkan dan disimpan 

dengan baik, rapi dan teratur seta mempertimbangkan prinsip 

keamanan dan kemudahan akses 

D. Penutup 

Semua surat-surat berharga berupa bukti agunan didaftar pada buku daftar 

agunan dan disimpan dalam Brandkas serta dipertanggungjawabkan oleh 

bagian pembiayaan. 

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan sewaktu-

waktu dapat ditinjau dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan kepentingan 

Bank. 

Selain pengawasan-pengawasan yang sudah dipaparkan diatas, DPS juga 

memiliki peran penting dalam melakukaan “uji pertik” (sampling) untuk 

memastikan transaksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini 

dijelaskan oleh DPS BPRS Indo Timur Kota Makassar, Muhammad Galib 

bahwa:180  

“Mekanisme pengawasan DPS pada BPRS Indo Timur Makassar berjalan 
secara priodik setiap bulan melalui uji petik sampel untuk memastikan 
bahwa transaksi dijalankan sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Alur 
pengawasan uji petik  sampel oleh DPS pada BPRS Indo Timur Kota 
Makasssar dilaksanakan secara random sampling, yakni sampel dipilih 
secara acak, kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah akad yang 
digunakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan. Hasil 
pengawasan, disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Direksi BPRS 

 
180Muhammad Galib (DPS Indo Timur), Wawancara, Gowa, 9 Juli 2022. 
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untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan sesuai dengan ketentuan DSN-
MUI.” 

Beliau juga menjelaskan bahwa: 
“Secara umum, praktek BPRS Indo Timur Makassar sudah sesuai dengan 
fatwa DSN-MUI. DPS selalu memberikan memberikan pengarahan agar 
seluruh kegiatan dan transaksi dilaksanakan mengacu ketentuan fatwa DSN-
MUI.  Meskipun pada aqad murabahah, ada yang berpotensi menyimpang 
dari syariah Islam, karena harga pengadaan barang lebih banyak ditentukan 
oleh penjual (bank), meskipun pada akhirnya disetujui oleh pihak pembeli 
(nasabah). Sisi potensi penyimpangannya pada pihak bank, karena itu yang 
sangat menentukan adalah kejujuran dan transparansi pihak bank.”  

Adapun gambaran struktur organisasi dan kedudukan Dewan Pengawas 

Syariah pada BPRS Indo Timur, sebagai berikut:181  
Gambar II 

Struktur Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indo Timur 

 

 
181Struktur Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah INDO TIMUR. 
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Pada gambar struktur organisasi diatas, memberikan penjelasan mengenai 

struktur organisasi Bank Syariah Pembiayaan Rakyat Syariah Indo Timur dimana 

posisi DPS yang ditunjuk melalui RUPS sejajar dengan dewan komisaris. Meskipun 

sejajar posisinya, namun masing-masing berbeda dalam fungsi dan perannya. 

Apabila dewan komisaris fokus pada aspek bisnis dan pengembangan usaha, maka 

DPS memiliki fokus dalam aspek pengawasan syariah dalam semua kegiatan 

operasionalnya. Bersama direksi, DPS dan dewan komisaris menjalankan kegiatan 

operasional BPRS Indo Timur serta memastikan bahwa bank syariah selalu tunduk 

dan patuh pada ketentuan syariah dengan tetap berupaya mengembangkan usahanya 

secara profesional.  

4. Tantangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi BPRS Indo 

Timur Kota Makassar 

Kehadiran serta keberadaan Dewan Pengawa Syariah pada BPRS Indo 

Timur memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam 

menjalankan tugas-tugas pengawasan pada Lembaga Syariah tersebut. Peran, 

fungsi dan kewenangan DPS ini adalah untuk memastikan bahwa penerapan asas 

prinsip syariah terlaksana pada kegiatan operasional lembaga atau perbankan 

syariah.  

Dalam pelaksanaan tugas-tugas DPS yang sudah disebutkan sebelumnya, 

DPS BPRS Indo Timur ternyata tidak jarang menghadapi beberapa tantangan 

tersendiri, hal itu diungkapakn oleh DPS BPRS Indo Timur sendiri, Muhammad 

Galib, yang menjelaskan bahwa:182 

“Tantangan yang dihadapi oleh DPS pada BPRS Indo Timur bisa dikatakan 
cukup berat dan belum maksimal karena keterbatasan tenaga untuk 
memastikan setiap akad berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam sesuai 
fatwa DSN-MUI.”  

 
182Muhammad Galib (DPS Indo Timur), Wawancara, Gowa, 9 Juli 2022. 
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Melihat adanya kendala tersebut, pihak BPRS Indo Timur bersama DPS pun 

berusaha untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar dari persoalan yang 

dihadapi. Sehingga hal ini menjadi salah satu bahasan penting yang dibahas pada 

Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Indo Timur dan dilaksanakan 

pada Jum’at, 24 Juni 2022, Pukul 13.00 s/d 14.00 WITA bertempat di Kantor BPRS 

Indo Timur, serta dihadiri oleh Prof. Muhammad Galib sebagai Ketua DPS 

sekaligus Pimpinan Rapat, beserta beberapa Peserta Rapat yaitu Suryanti Paweddai 

S.E sebagai Direktur Utama, dan Listiani S.Sos sebagai Direktur Operasional dan 

Notulis Rapat. Hasil Risalah Rapat tersebut diuraikan pada gambar dokumen 

sebagai berikut:183 
Gambar III 

 Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Indo Timur 

 
183Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Indo Timur, 24 Juni 2022. 
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Suryanti Paweddai sebagai Direktur Utama (Direksi) pada BPRS Indo 

Timur juga menyatakan bahwa: 
“Keberadaan DPS baru pada BPRS Indo Timur memang dibutuhkan untuk 
membantu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan peran DPS dalam 
mengawasi kegiatan usaha disini. Seringkali hal ini menjadi temuan dalam 
pemeriksaan, meskipun demikian usaha BPRS Indo Timur untuk 
menghadirkan tenaga baru tetap diusungkan demi kelancaran dan 
kemudahan kegiatan operasional. Calon anggota DPS yang diusulkan BPRS 
Indo Timur pun  sudah dinyatakan lulus oleh DSN-MUI dalam pelatihan 
muamalah maliyah, sehingga proses selanjutnya adalah calon DPS harus 
mengikuti PDPS atau pelatihan dewan pengawas syariah dan dinyatakan 
lulus pada pelatihan tersebut oleh DSN-MUI.”184 

Oleh karenanya, selain kurangnya tenaga kerja anggota DPS pada BPRS 

Indo Timur sehingga membutuhkan penambahan anggota DPS baru, kualifikasi 

serta proses untuk menjadi DPS nyatanya tidak begitu mudah untuk dipenuhi oleh 

calon DPS itu sendiri sehingga membutuhkan waktu yang tidak cepat juga untuk 

mengangkat anggota DPS baru.  

B. Pembahasan 

1. Mekanisme Perekrutan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo 

Timur Kota Makassar 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di bank syariah dan bank 

umum konvensional yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah 

diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis 

Ulama Indonesia (MUI).185 Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat-

syarat menjadi Anggota DPS.186  

 
184Suryanti Paweddai (Direktur Utama/Direksi BPRS Indo Timur), Wawancara, Makassar, 

8 Juli 2022. 
185Otoritas Jasa Keuangan, Buku 8 – Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi 

Keuangan, 2019, h. 106. 
186Otoritas Jasa Keuangan, Buku 8 – Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi 

Keuangan, 2019, h. 107. 



 

 
 
 

110 

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, DPS diangkat oleh RUPS atas 

rekomendasi MUI. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, maka perlu 

diperhatikan hal-hal berikut ini:187 

1. Berdasarkan Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), 

Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah 

(LPS): 

a. Setiap LKS, LBS, dan LPS harus memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang 

anggota DPS, dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua. 

b. Dalam hal LKS, LBS, dan LPS masih memiliki kelolaan bisnis yang 

masih kecil, dimungkinkan jumlah DPS minimal 2 (dua) orang dan 

salah satunya ditetapkan sebagai Ketua. 

2. Calon DPS yang akan dimintakan rekomendasi ke DSN-MUI harus 

melengkapi beberapa persyaratan berikut: 

a. Surat pengantar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat; 

b. Sertifikat Pelatihan Dasar Pengawas Syariah dari DSN-MUI Institute; 

c. Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi 

Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI). Kewajiban memiliki 

sertifikat LSP MUI dimaksud paling lambat satu tahun setelah 

rekomendasi DPS diterbitkan; 

d. Profil calon DPS (Daftar Riwayat Hidup dan KTP terbaru); dan 

e. Tidak sedang menjadi pengurus atau pegawai aktif di LKS, LBS, 

dan/atau LPS. 

 
187DSN-MUI (DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA), 

“Ketentuan dan Tahapan Permohonan Rekomendasi DPS”, https://dsnmui.or.id/rekomendasi-dps/, 
diakses pada 12 Juli 2022. 
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3. Setelah persyaratan calon DPS dilengkapi, DSN-MUI akan mengundang 

calon DPS yang diusulkan untuk silaturahim dan wawancara. 

4. Hasil silaturahim dan wawancara sebagaimana angka 3 (tiga) di atas adalah 

menjadi dasar penerbitan rekomendasi DPS. 

Berdasarkan pemaparan diatas, mekanisme perekrutan dewan pengawas 

syariah memang melalui beberapa proses yang cukup panjang. BPRS Indo Timur 

tidak bisa hanya langsung menunjuk DPS begitu saja pada lembaganya, tetapi perlu 

bagi  calon DPS untuk memenuhi kualifikasi tersebut agar dapat ditetapkan sebagai 

anggota DPS pada BPRS Indo Timur.  

Penetapan DPS ini memang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kebijakan yang ditetapkan ini tentu 

bertujuan agar DPS yang diangkat pada Lembaga Keuangan Syariah adalah seorang 

yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga penerapan prinsip-prinsip syariah pada 

LKS termasuk BPRS Indo Timur dapat berjalan dengan semestinya. 

Selain penetapan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur yang 

berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh  OJK dan DSN-MUI, peneliti 

memerhatikan bahwa tahap perekrutan yang disertai dengan syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan tertentu untuk menjadi seorang anggota DPS; memenuhi 

beberapa ciri atau tahap eksistensi yang dikemukakan oleh Kiekergard, yaitu: 

1) Tahap Estetis (The Aesthetic Stage), tahap ini adalah tahap yang 

mengedepankan inderawi dalam eksistensinya. Dalam artian tahap yang 

terlihat dari tampilan luar atau yang dapat ditangkap oleh panca inderawi 

saja. Anggota DPS dalam hal ini perlu memperhatikan apa-apa yang 

menjadi syarat-syarat dan ketentuan bagi anggota DPS. Sehingga pada tahap 

estetis, seorang DPS yang direkrut harus memiliki reputasi yang baik. 

Reputasi yang baik ini menjadi salah satu persayaratan untuk menjadi 
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anggota DPS, seperti yang disebutkan dalam POJK dan Job Describtion 

bahwa reputasi keuangan anggota DPS paling kurang mencakup:  

a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan  

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota 

dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu lima 

tahun terakhir sebelum dicalonkan.  

2) Tahap Etis (The Ethical Stage), tahap ini merupakan tahap dimana kaidah-

kaidah moral atau aturan-aturan universal diperhatikan. Sehingga pada 

tahap ini anggota DPS yang direkrut tidak hanya melihat dan 

mempertimbangkan reputasi calon DPS saja tetapi harus memenuhi 

kualifikasi akademik dan kompetensi dalam bidang syariah sehingga 

anggota DPS harus terdiri dari para ‘Alim-‘ulama di bidang syariah 

muamalah, adapun kualifikasi akademik DPS sebagai berikut:188 

a. Program Sarjana strata (S-1) atau yang sederaajat di Bidang Ilmu 

Kesyariahan, 

b. Program Sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat bidang lain 

dengan didukung oleh pengalaman bidang kesyariahan minimal 3 

tagun, atau 

c. Program Pendidikan dibawah program Sarjana strata satu (S-1) dengan 

syarat memiliki ilmu pengetahuan kesyariahan dan mendapat 

rekomendasi MUI. 

Serta  kompetensi yang harus dimiliki DPS adalah sebagai berikut:189 

 
188Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Modul Pelatihan 

Dewan Pengawas Syariah 2022  Bidang Perbankan, (Jakarta: Tim DSN, 2022), h. 7.  
189Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Modul Pelatihan 

Dewan Pengawas Syariah 2022  Bidang Perbankan, h. 8.  
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a. Kompetensi Muamalah Maliyah 

b. Kompetensi keuangan/bisnis syariah; dan 

c. Kompetensi profesional pengawas syariah yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi atau melalui pengakuan kompetensi yang diberikan 

oleh LSP Pengawas Syariah. 

Selain itu, DPS juga harus memiliki komitmen serta tanggung  jawab atas 

pelaksanaan tugas secara profesional sebagai DPS. Calon DPS juga tidak 

memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan LKS, LBS 

dan/atau LPS yang diawasinya, mampu menghindarkan penyalahgunaan 

kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak 

semestinya atau menyebabkan kerugian bagi LKS, LBS, dan/atau LPS, 

menerima dan mematuhi peraturan-peraturan organisasi yang dikeluarkan 

oleh Majelis Ulama Indonesia dan/atau DSN-MUI, dan memiliki akhlak dan 

moral yang baik.190 Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur 

dan memiliki karakter kuat, sehingga tahap ini menjadi tahap dalam 

pemenuhan hal ini bahwa seorang DPS harus merupakan orang yang 

beretika atau beradab. 

3) Tahap religius (The Religious Stage) adalah tahap kepercayaan kepada 

Tuhan. Tahap ini juga merupakan hasil kristalisasi perjalanan hidup yang 

akan melahirkan sikap bijaksana dalam individu serta formula yang yang 

objektif dan rasional. Tahapan eksistensi ini juga yang dimaksud oleh 

Kiekergaard sebagai makhluk rohani yang merujuk pada manusia yang 

sadar secara rasio. Pada perekrutan DPS BPRS Indo Timur, religiositas 

calon DPS pun menjadi satu pertimbangan.  Hal ini menjadi syarat 

mendapatkan rekomendasi DSN-MUI bagi DPS adalah beragama Islam 

 
190Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Modul Pelatihan 

Dewan Pengawas Syariah 2022  Bidang Perbankan, (Jakarta: Tim DSN, 2022), h. 10. 
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yang berpaham Ahl as-Sunnah wal Jama’ah, takwa kepada Allah SWT, 

yakni telah tertib menjalankan rukun Islam.191  

2. Peran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur Kota 

Makassar 

Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga kunci yang menjamin bahwa 

kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah memiliki peran yang sangat penting. Tugas dan fungsi DPS diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 47 

yaitu, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah, Pertama, 

memberi nasihat dan saran kepada Direksi. Kedua, mengawasi kegiatan Bank agar 

sesuai dengan Prinsip Syariah.192 

Berdasarkan pemaparan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh 

DPS BPRS Indo Timur pada subbab Hasil; menunjukkan bahwa  DPS pada BPRS 

Indo Timur tersebut telah meliputi perannya sebagai; 

1. Penasehat dan pemberi saran. Peran ini dilaksanakan oleh DPS BPRS Indo 

Timur dengan melakukan tugasnya, yaitu: 

- Memberikan nasihat dan sarannya kepada Direksi serta mengawasi 

kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.  

 
191Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Modul Pelatihan 

Dewan Pengawas Syariah 2022  Bidang Perbankan, (Jakarta: Tim DSN, 2022), h. 10. 
192Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi: (a) Menilai dan memastikan 

pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. (b) 
Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis 
Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. (d) Melakukan review secara 
berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran 
dana serta pelayanan jasa Bank. (e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari 
satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Covernance bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
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- Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur memiliki wewenang untuk 

memberikan nasehat kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan 

pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan aspek syariah. 

2. Pengawas (perwakilan DSN-MUI) yang memastikan bahwa system 

operasional lembaga keuangan syariah tunduk pada ketentuan fatwa DSN-

MUI sebagai otoritas penentuan prinsip syariah dalam bidang ekonomi dan 

keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini secara tidak langsung telah 

menjadi perpanjang tangan dari DSN-MUI. Kehadiran DPS pada BPRS 

Indo Timur menjadi penjamin terhadap  produk dan kegiatan usaha agar 

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran DPS pada BPRS Indo 

Timur ini terlaksana dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh DPSnya, 

yaitu: 

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;  

- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah 

terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran  dana serta 

pelayanan jasa Bank;   

- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 

kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya;  

- Dewan Pengawas Syariah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan 

Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia. 

- Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat yang diselenggarakan 

paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 

3. Mediator antara Bank dan DSN-MUI. Dalam hal pengembangan produk dan 

jasa Bank yang memerlukan fatwa dari DSN, maka DPS sebagai mediator 
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perlu untuk mengkomunikasikan usul dan saran tersebut. DPS BPRS Indo 

Timur mewujudkan peran ini dengan melaksanakan tugasnya: 

- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai 

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;  

- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama 

Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;   

Mencermati peran, fungsi dan tugas DPS diatas, memberikan penjelasan 

bahwa indikator-indikator pengawasan yang dilakukan DPS pada BPRS Indo 

Timur telah terpenuhi, yaitu: 

1. Penetapan standar pelaksanaan dan perencanaan. Standar ini menjadi suatu 

ukuran atau patokan untuk melakukan penilaian. DPS BPRS Indo Timur 

sendiri dalam tugasnya, ia menilai dan memastikan bahwa pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. 

2. Pengukuran kerja, setelah DPS BPRS Indo Timur menilai dan menetapkan 

standar pelaksanaan kegiatan operasional lembaga, maka DPS pun 

melakukan pengukuran kerja dengan melakukan pengawasan dengan 

observasi atau pengamatan dan juga dalam pengujian atau dengan 

pengambilan sample. 

3. Penilaian kerja, ketika pengawasan dan pengujian sample sudah 

dilaksanakan, maka perlu bagi DPS BPRS untuk melaporkan hasil 

pengawasannya tersebut kepada OJK dan DSN-MUI. 

4. Tindakan koreksi, salah satu bentuk tindakan koreksi yang dilakukan oleh 

DPS BPRS Indo Timur adalah dengan mengadakan rapat sebagai wadah 

evaluasi. Selain itu, DPS juga harus melaporkan apabila kegiatan 

operasional lembaga syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah atau fatwa 

DSN-MUI. DPS BPRS Indo Timur juga memiliki wewenang untuk 



 

 
 
 

117 

 

memberikan saran dan masukan untuk mengembangkan produk dan jasa 

pada BPRS Indo Timur. 

Oleh karenanya, Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur 

memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menjamin perbankan syariah 

tetap konsisten menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasional perbankan.  

Adapun keterkaitan peran DPS BPRS Indo Timur dengan teori struktural 

fungsional yang diungkapkan oleh Talcot Parsons bahwa ada 4 syarat-syarat untuk 

memenuhi teori ini dalam sistem sosial yang dikembangkan, yaitu;  

1. Adaptasi (Adaptation), dalam hal ini seorang DPS harus menyesuaikan diri 

dan beradaptasi untuk memahami dan mengikuti aturan-aturan serta sistem-

sistem yang sudah ditetapkan oleh BPRS Indo Timur dan yang sudah 

menjadi aturan Ojk maupun DSN-MUI terkait pengawasan. 

2. Tujuan (Goal), aturan-aturan dan sistem-sistem yang sudah ditetapkan 

tersebut tentu memiliki tujuan. Sehingga seorang DPS harus berusaha dan 

mampu untuk mencapai tujuan dari sistem atau aturan yang sudah 

ditetapkan tersebut. Hal ini tentu dengan terlaksananya semua tugas-tugas 

DPS yang sudah ditetapkan, sehingga DPS benar-benar menjalankan 

perannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. 

3. Integrasi (Integration), agar peran dan fungsi DPS Indo Timur ini dapat 

berjalan dengan baik maka perlu bagi DPS untuk menjalin hubungan kerja 

yang baik pula antar pengelolah BPRS Indo Timur, khususnya Direksi dan 

Pimpinan BPRS. Karena bagaimana pun salah satu peran DPS adalah 

sebagai penasehat bagi direksi dan pimpinan lembaga syariah. Selain 

menjalin hubungan kerja yang baik dengan pengelolah BPRS, DPS sebagai 

mediator dan perwakilan DSN-MUI yang mengawasi lembaga syariah 

tersebut harus memiliki hubungan yang baik pula dengan DSN-MUI. Sebisa 
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mungkin DPS membangun komunikasi yang baik dengan DSN-MUI agar 

peran DPS dapat berfungsi secara maksimal.  

4. Pemeliharaan Pola (Latensy Pattern Maintance), ketika ketiga poin 

sebelumnya sudah terlaksana dengan efektif, maka langkah selanjutnya 

adalah berusaha untuk senantiasa mempertahankan sistem serta bentuk-

bentuk interaksi. Disini DPS perlu untuk mempertahankan kinerjanya yang 

sudah baik, dan memperbaharui apa-apa yang perlu untuk diperbeharui 

untuk mencapai sebuah tujuan pengawasan yaitu agar lembaga yang diawasi 

DPS tersebut menerapkan prinsisp-prinsip syariah sebagaimana mestinya 

dan tidak melakukan penyimpangan. 

3. Tantangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi BPRS Indo 

Timur Kota Makassar 

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS BPRS 

Indo Timur adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam 

kegiatan usaha BPRS Indo Timur. 

Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur dalam melaksanakan tugas-

tugas dan tanggung jawabnya menyadari akan beberapa kendala yang dihadapinya. 

Hal ini juga diperhatikan oleh Direksi BPRS Indo Timur sendiri yang merasa perlu 

untuk segera mengambil langkah akan solusi dari permasalahan tersebut. 

Tantangan atau kendala yang dihadapi DPS BPRS Indo Timur adalah: 

1. Kurangnya tenaga kerja Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur. 

Sebagaimana yang telah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dan Dewan Pengawas Syariah bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) paling sedikit memiliki 

2 DPS. Meskipun pada prakteknya DPS BPRS Indo Timur dengan jumlah 

1 orang tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik 
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dalam mengawasi aspek syariah pada kegiatan operasional BPRS Indo 

Timur, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja DPS BPRS Indo Timur 

belum terlaksana dengan maksimal, sehingga kebutuhan akan tenaga baru; 

khususnya yang dapat membantu komite audit untuk mneghasilkan laporan 

keuangan diperlukan untuk memaksimalkan kinerja DPS ini sangat 

diperlukan. Sehingga tujuan penambahan tenaga kerja baru ini selain untuk 

memaksimalkan kinerja pengawasan DPS juga diperlukan untuk 

pemenuhan kelengkapan syarat BPRS Indo Timur. 

2. Pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan menjadi anggota Dewan Pengawas 

Syariah belum terpenuhi oleh calon DPS BPRS Indo Timur sehingga 

kehadiran anggota DPS BPRS Indo Timur yang baru masih dalam tahapan 

atau proses perekrutan DPS. Selama ini, BPRS Indo Timur telah 

mengupayakan keberadaan anggota DPS baru untuk memaksimalkan 

kinerja DPSnya dengan memfasilitasi beberapa calon anggota DPS tersebut 

agar mampu memenuhi syarat. Beberapa syarat tersebut telah ditetapkan 

oleh DSN-MUI dan OJK untuk memastikan bahwa mereka yang akan 

mengemban tugas DPS adalah yang memiliki kapabilitas dan kemampuan 

mumpuni pada bidang syariah. Proses perekrutan yang dilakukan untuk 

calon DPS juga melalui beberapa pelatihan yang cukup ketat dan memiliki 

test atau ujian khusus terkait materi-materi pelatihan yang diberikan. 

Bahkan sebelum mengikuti Pelatihan Dewan Pengawas Syariah (PDPS), 

calon DPS terlebih dahulu harus mengikuti Pelatihan Dasar Muamalah 

Maliyah (PDMM) dan harus dinyatakan lulus pada PDMM tersebut. Bagi 

yang tidak lulus PDMM, tidak dapat mengikuti PDPS. Tidak hanya itu, 

PDPS pun tetap memiliki test atau ujian khusus terkait materi-materi 

pelatihan DPS, sehingga bagi yang dinyatakan lulus pada test tersebutlah 

yang pada akhirnya akan mendapatkan sertifikat lulus PDPS dan surat 
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rekomendasi dari MUI untuk nantinya diajukan kepada OJK agar dapat 

ditempatkan menjadi DPS di sebuah Lembaga Keuangan Syariah. Sulitnya 

pemunuhan syarat DPS ini pun menjadi salah satu kendala yang dihadapi 

DPS BPRS Indo Timur untuk kemudian mengajukan calon DPS barunya.  
 



 

 
 

121 

BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya tentang mekanisme perekrutan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS 

Indo Timur, peran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur, dan tantangan 

yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur, maka 

terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme perekrutan Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 

ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kerjasama dengan 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dimana 

calon DPS harus melalui beberapa tahap dan proses serta memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. 

2. Peran Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur telah mencakup 3 hal: 

pertama; sebagai penasehat yang memberi saran kepada direksi dan 

pimpinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, kedua; 

sebagai mediator antara Bank dan DSN-MUI yang mengkomunikasikan 

usul dan saran terhadap pengembangan produk dan jasa Bank yang 

memerlukan kajian dan fatwa DSN-MUI, ketiga; sebagai perwakilan DSN 

MUI yang pada Bank Syariah untuk melaporkan kegiatan usaha dan 

perkembangan Bank Syariah yang diawasinya . 

3. Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur menghadapi beberapa 

tantangan tersendiri yaitu; tenaga kerja yang kurang sehingga perlu untuk 

menghadirkan DPS baru agar memaksimalkan kinerja DPS pada BPRS 
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Indo Timur, selain itu sulitnya memenuhi persyaratan untuk menjadi DPS 

juga menjadi salah satu kendala tersendiri bagi DPS BPRS Indo Timur 

untuk menghadirkan DPS baru, meskipun demikian pemenuhan 

persyaratan ini menjadi proses yang sementara ini dilakukan oleh calon 

DPS pada BPRS Indo Timur. 

B. Implikasi Penelitian  

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur Kota Makassar 

diharapkan memaksimalkan kinerjanya dengan penambahan tenaga kerja 

atau anggota DPS baru khususnya di bidang keuangan syariah. 

2. Diharapkan kepada para pengelolah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Indo Timur Kota Makassar untuk tetap melakukan dan mengembangkan 

produk serta kegiatan usaha BPRS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

yang sudah diusulkan oleh Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur. 

3. Calon Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur Kota Makassar 

diharapkan agar berupaya untuk bersungguh-sungguh memenuhi 

persyaratan dan langkah-langkah menjadi DPS sehingga kinerja DPS 

BPRS Indo Timur dapat terlaksana dengan lebih maksimal. 

4. Masyarakat khususnya di Kota Makassar dapat mengetahui bahwa 

kegiatan operasional BPRS Indo Timur aktif beroperasi dibawah 

pengawasan DPS sebagai penjamin bahwa Bank Syariah  yang diawasinya 

berjalan sesuai dengan prinsip syariah. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I: Lembar Observasi 

Lembar Observasi Penelitian Eksistensi Dewan Pengawas Syariah  

pada BPRS Indonesia Timur Kota Makassar 
 

No 
 

PERNYATAAN 
KETERANGAN 

IYA TIDAK  

1.  BPRS Indo Timur memiliki Dewan Pengawas 
Syariah. 

√  

2. Berdasarkan peraturan OJK dan DSN-MUI 
Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 
setidaknya berjumlah paling sedikit 2 orang 
pada Lembaga Keuangan Syariah seperti BPRS. 

 √ 

3. Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 
melaksanakan tugasnya sebagai pengawas 
dengan melaporkan hasil pengawasan 
penerapan prinsip syariah secara semesteran 
kepada OJK dan DSN-MUI. 

√  

4.  Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 
menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit satu 
kali dalam tiga bulan.  

√  

5. Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 
membuat risalah rapat tiap kali 
menyelenggarakan rapat. 

√  

6.  Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 
melakukan pemeriksaan secara uji petik paling 
kurang 3 nasabahuntuk masing-masing produk 
dan/atau akad. 

√  

7. Dewan Pengawas Syariah BPRS Indo Timur 
memiliki hubungan kerja yang baik dengan 
komisaris, direksi, dan pengelolah lainnya pada 
BPRS Indo Timur. 

√  

8 Nasabah merasa nyaman untuk melakukan 
transaksi pada BPRS Indo Timur karena prinsip 
syariah yang diterapkan. 

√  

  



 

 
 
 

133 

 

Lampiran II: Pedoman Wawancara Penelitian  

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  

(Eksistensi Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indonesia Timur  

Kota Makassar) 

 

DPS  

1. Bagaimana kriteria DPS pada BPRS Indo Timur? 

2. Bagaimana mekanisme perekrutan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS 

Indo Timur Kota Makassar? (SOP) 

3. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur Kota 

Makassar? 

4. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS pada BPRS Indo 

Timur? 

5. Apakah mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS pada BPRS Indo 

Timur sudah sesuai dengan pedoman dasar yang dikeluarkan oleh DSN?  

6. Bagaimana tantangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi BPRS 

Indo Timur Kota Makassar? 

7. Bagaimana kesesuaian fatwa MUI (DSN) dengan praktek BPRS Indo Timur 

bedasarkan dokumen akad transaksi? 

8. Bagaimana kinerja DPS pada BPRS Indo Timur selama ini? 

9. Bagaimana hubungan kerja DPS dengan OKL? 

10. Bagaimana mekanisme pengawasan DPS? 

11. Bagaimana alur pengawasan “uji petik” (sampel akad) sampai 

 

BPRS 

 

1. Bagaimana kriteria DPS pada BPRS Indo Timur? 

2. Bagaimana mekanisme perekrutan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS 

Indo Timur Kota Makassar? (SOP) 

3. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Indo Timur Kota 

Makassar? 



 

 
 
 

134 

 

4. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS pada BPRS Indo 

Timur? 

5. Apakah mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS pada BPRS Indo 

Timur sudah sesuai dengan pedoman dasar yang dikeluarkan oleh DSN? 

6. Bagaimana struktural kelembagaan DPS pada BPRS Indo Timur? 

(Dokumen) 

7. Bagaimana kinerja DPS pada BPRS Indo Timur selama ini? 

8. Bagaimana hubungan kerja DPS dengan komisaris/direksi? 

 

NASABAH 

1. Kapan Nasabah bergabung pada BPRS Indo Timur? 

2. Apa alasan Nasabah bergabung dengan BPRS Indo Timur? 

3. Apa saja syarat daftar rincian pembiayaan? 

4. Apakah terdapat survey kepuasaan layanan pada BPRS Indo Timur? 

5. Bagaimana jalur pembiayaan yang Nasabah lakukan pada BPRS Indo 

Timur? 
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Lampiran III: Dokumentasi  

Dokumentasi I: Surat Izin Penelitian 
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Dokumentasi II: Job Description PT. BPRS Indo Timur 
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Dokumentasi III: Laporan Hasil Pengawasan Prinsip Syariah Semester I Tahun 

2022 PT. BPRS Indo Timur 
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Dokumentasi IV: Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Indo Timur 
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Dokumentasi V: Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Hasil 

Laporan Pengawasan Prinsip Syariah 
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Dokumentasi VI: Lembar Gambaran Umum PT. BPRS Indo Timur 
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Dokumentasi VII: Lampiran Terbit Akad (Murabahah)  
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Dokumentasi VIII: Dokumentasi Wawancara BPRS Indo Timur 
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