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BAB 1 

GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH 

 

A. Pengertian Bank Syariah 

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa 

keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya 

yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang 

nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas 

dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai 

kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank 

tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari 

bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. 

Bank syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut 

berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang 

berorientasi pada kesejahteraan sosial1. 

Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari 

berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di 

sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat 

memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. 

Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang 

peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada 

dasarnya bank dibagi menjadi dua macam, yaitu bank konvensional dan 

bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional 

berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu 

tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi 

menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan 

akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada 

al-Qur’an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh 

bertentangan dengan isi al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW.  

 
1PPSK Seri Kebanksentralan  No.14 , Bank Syariah: Gambaran Umum. h. 4 
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Keinginan untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah di 

Indonesia sudah ada sejak tahun 70-an, namun karena kebijakan 

pemerintah dan regulasi yang tidak mendukung pada saat itu, keinginan 

tersebut sulit terealisasikan. Keinginan tersebut baru bisa terwujud dengan 

didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 yang 

diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Bank ini 

mulai efektif beroperasi pada tahun 1992. 

Beroperasinya BMI berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. Undang - Undang ini lalu diamandemen dengan UU No. 10 

Tahun 1998. Pada tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah diberlakukan Undang - Undang No. 21 ini adalah 

Undang - Undang khusus yang mengatur perbankan Syariah. 

Sesuai Undang - Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam 

fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan 

keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme 

(alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek 

yang haram. Selain itu, Undang - Undang Perbankan Syariah juga 

mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan 

menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang 

berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan 

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi 

wakaf (wakif). 

Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bagi 

bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan 

produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah 

menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar 

eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah 

dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada 

norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslhahatan berupa kestabilan 
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sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik 

dapat berwujud. 

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan 

syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam 

kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah 

Nasional (DSN) MUI. Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya 

dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN - MUI untuk menerbitkan 

fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank 

Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan 

syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat 

fatwa dari DSN - MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran 

operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi 

pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank 

dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai 

syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk 

yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain 

fungsi - fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki 

fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk 

membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan 

bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di 

bidang syariah. 

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank 

Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan 

pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam 

lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada 

yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam 

bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. 

Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana 

halnya diatur dalam Undang - Undang perbankan, Undang - Undang 
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Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi 

berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin otoritas 

jasa keuangan (OJK). 

B. Landasan Hukum Bank Syariah 

Segala aktivitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum 

berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al-Qur’an dan hukum Islam 

yang lainnya. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank 

konvensional2. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an 

Salah satu ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum 

transaksi pada bank syariah adalah : 

 

رَةً عَن ترََ  َٰٓ أنَ تكَُونَ تِجََٰ طِلِ إلََِّ لَكُم بيَۡنكَُم بِٱلۡبََٰ اْ أمَۡوََٰ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لََ تأَۡكُلوَُٰٓ
َٰٓ َ اضٖ  يََٰ اْ أنَفسَُكُمۡۚۡ إِنَّ ٱللََّّ نكُمۡۚۡ وَلََ تقَۡتلُوَُٰٓ م ِ

 كَانَ بكُِمۡ رَحِيمٗا 

Terjemahanya: 

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu 

dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirmu, sesungguhya Allah Maha Penyayang”( QS. An-Nisa’: 29). 

 

2. Hadist 

Salah satu hadis Rasul yang dapat  dijadikan rujukan dasar hukum 

transaksi pada bank syariah adalah : 

“Dari Rafaah bin Rafie ra, bahwa Rasulullah saw pernah ditanya 

pekerjaan apakah yang paling mulia, beliau menjawab : pekerjaan 

seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang 

mabrur”. (HR. Al-Bazzar). 

“Dari Abu Said al-Hudri bahwa Rasulullah saw bersabda 

“sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama 

suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)3. 

 

 
2Ismail. 2011. Perbankan Syariah. h. 31 
3Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Cet., 1, Yogyakarta: UII 

Pers, 2000), hal. 22. 
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Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang 

dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), 

membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang 

dilarang oleh syariah seperti minuman keras dan sebagainya. Bank syariah 

didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan 

penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi 

keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang 

diikuti oleh bank Islam itu adalah: 

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi 

2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan 

keuntungan yang sah 

3. Memberikan zakat4. 

Selain itu Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan sifat dasar 

manusia (human nature). Aktivitas keuangan dan perbankan dapat 

dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa 

mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur’an yaitu: 

1. Prinsip taa’wun yaitu saling membantu dan saling bekerja sama 

diantara anggota masyarakat untuk kebaikan sebagimana dinyatakan 

dalam Al-Qur’an:  

َ ۖ إِنَّ  نِ ۚۡ وَٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ ثْمِ وَٱلْعدُوََْٰ َ شَدِيدُ  وَتعََاوَنوُا۟ عَلَى ٱلْبِر ِ وَٱلتَّقْوَىَٰ ۖ وَلََ تعََاوَنوُا۟ عَلَى ٱلِْْ    ٱلْعِقَابِ ٱللََّّ

Terjemahnya : 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran”(QS. Al-Maidah: 2). 

2. Prinsip menghindari al-iktinaz yaitu menahan uang dan 

membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi 

yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan 

didalam al-Qur’an sebagai berikut:  

 

 
4Tan Sri Datuk Ahmed Mohamed Ibrahim, Legal Issue In Implementation Of Islamic 

Banking And Finance, Labuan Internasional Summit on Islamic Finansial  & Investment 

Instrumens.  
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َٰٓأيَُّهَا ا   لَ  ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  يَ  لكَُم تأَۡكُلوَُٰٓ طِلِ بِ  بيَۡنكَُم أمَۡوَ  َٰٓ  ٱلۡبَ  رَة   تكَُونَ  أنَ إلَِّ نكُمۡ   ترََاض   عَن تِجَ  وَلَ  م ِ   

ا   َ  إِنَّ  أنَفسَُكُمۡ   تقَۡتلُوَُٰٓ رَحِيمٗا بكُِمۡ  كَانَ  ٱللَّّ   

     

Terjemahnya : 

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 

kamu”. (QS. An-Nisa’:29)5. 

 

3. Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah 

Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik 

konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria 

yang telah ditetapkan dalam undang - undang dasar 1945 pasal 33, 

antara lain adalah : 

a) Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

b) Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara 

serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  

c) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran 

rakyat.  

d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, 

keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 

menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional.  

Undang – Undang No 7 tahun 1992 hukum atau landasan yang 

mengatur tentang bank syariah. Dalam undang - undang ini bank syariah 

diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana 

pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank 

yang berasaskan syariah untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan 

perbankan layaknya seperti bank konvensional. 

 
5Arifin Zainunl, Op., Cit, hal. 11-12. 
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Undang-undang No 10 tahun 1998 ini berisikan tentang 

penyempurnaan dan penjelasan dari undang - undang No 7 tahun 1992, 

yakni penjelasan tentang bagaimana bank syraiah sebagai bank umum dan 

bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga 

tentang penjabaran dari prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13 

sebagai berikut:  

a) Bank umum adalah sebuah bank yang bertugas untuk 

menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya 

memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu 

pembayaran.  

b) Bank pengkreditan rakyat sebuah bank yang bertugas untuk 

menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu 

pembayaran. Prinsip syariah adalah sebuah aturan perjanjian atau 

ketetapan yang berdasarkan hukum serta ajaran Islam antara bank 

dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan 

segala bentuk kegiatan usaha. Kegiatan tersebut antara lain : 

pembiayaan yang berasaskan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 

yang berprinsip pada penyertaan modal (musyakarah), prinsip jual 

beli suatu produk mendapatkan sebuah keuntungan (murabahah), 

pembiayaan barang modal didasarkan atas prinsip sewa murni tanpa 

adanya sebuah pilihan (ijarah), pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank dengan pihak lain (ijarah wa 

iqtina).  

Undang – undang No 23 tahun 2003 Dalam undang - undang ini 

berisi tentang perlindungan dari keberadaan bank berbasis syariah, dimana 

perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada Bank Indonesia untuk 

mempersiapkan segala bentuk perangkat anturan serta fasilitas-fasilitas 
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yang mampu menunjang segala bnetuk kegiatan yang imbasnya akan 

mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional Bank syariah.  

Undang - undang No 21 tahun 2008 inilah yang lebih spesifik 

diantara peraturan yang lainnya, dalam undang - undang No 21 tahun 2008 

ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan Bank 

syariah semakin pesat untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam 

undang - undang ini sangat lengkap. Dalam bab 1 pasal 1 bahkan sudah 

disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank 

syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang 

dimiliki oleh masing-masing Bank. Tidak hanya itu dalam undang - undang 

ini juga dijelaskan bahwasannya dalam usaha menjalankan fungsinya bank 

syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan 

menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur 

dalam ekonomi Islam, seperti mudharabah, wadi’ah, masyarakah, dan 

akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan jaran serta nilai-nilai islam.  

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan 

Indonesia karena Bank ini menjadi Bank central atau Bank utama di 

Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk 

mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank 

syariah di Indonesia, antara lain : 

1) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-

prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunanan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah. 

2) PBI No.6/24/PBI/2004  yang membicarakan tentang bank umum 

yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas 

prinsip-prinsip syariah.  

Itulah beberapa landasan atau peraturan dalam bidang perbankan 

yang menjadi dasar hukum dari Bank syariah. 
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C. Fungsi - Fungsi Bank Syariah 

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank 

konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank 

syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa 

dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak pengelola 

bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini 

yang menyamakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional sehingga 

membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank 

syariah yang bersangkutan. Adapun fungsi dari bank syariah ada empat 

yaitu:6 

1)  Fungsi Manager Investasi 

        Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul 

maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut deposan atau 

penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima 

pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima bank 

syariah dalam mengelola dana mudharabah sehingga sangat tergantung pada 

keahlian, kehati – hatian, dan profesionalisme bank syariah. 

        Jadi apa yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya yang berkaitan 

dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau resiko kepada pemilik 

dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (deposan atau penabung 

mudhabah). Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, begitu deposan 

memberikan dana kepada bank konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, 

deposan tidak menanggung resiko. Bank konvensional bisa menyalurkan dana 

atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau tidak, deposan akan menerima 

bunga tetap yang diperjanjikan. 

        Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana bank syariah dalam 

menghimpun dana, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai manager 

investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang 

produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan 

 
6Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di 

Indinonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h 123. 
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yang hasilnya akan dibagi hasil dengan pemilik dana. Bahkan bank syariah 

tidak sepatutnya menghimpun dana mudharabah apabila tidak dapat 

menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang 

diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak 

sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada. 

2) Fungsi Investor 

        Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik) maupun 

prinsip jual beli (murabahah, salam, dan salam parallel, istishna, dan istishna 

paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh 

karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan 

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan 

pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. 

Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi 

tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima 

dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana 

(deposan atau penabung mudharabah). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan 

fungsi bank syariah sebagai manajer investasi. 

      Bank - bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank 

tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan 

menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai 

dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa - menyewa, 

musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istishna, pembentukan 

perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka 

mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau 

memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan atau real estate. 

Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana setelah 

bank menerima bagian keuntungan mudharibnya yang sudah disepakati antara 

pemilik rekening investasi dan bank sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini 

dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, baik 
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yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan 

prinsip bagi hasil. 

3)  Fungsi Sosial 

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa 

sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial 

yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga 

mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber 

daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan 

lingkungan hidup. 

4)   Fungsi Jasa Keuangan 

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan 

bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, 

pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak 

melanggar prinsip – prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai 

jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract 

atau sewa. Contohnya letter of guarantee, wire transfer, letter of credit.7 

Penghindaran bunga (riba) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi 

dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa 

beberapa tahun ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar 

guna menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan 

dengan sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam. Mereka telah membangun 

model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap 

pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Disamping itu para 

praktisi perbankan Muslim juga telah memberikan kontribusi berharga dalam 

membangun sistem perbankan yang bebas bunga. Untuk mempratekannya 

sejumlah bank Islam juga telah dibuka dibeberapa belahan dunia dengan sistem 

bebas bunga8. 

 

 

 
7Ibid, hal. 124. 
8Arifin Zainul, Op., Cit, h. 35 
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D.  Operasional Bank Syariah 

Dalam operasionalnya, bank Syariah mengikuti aturan - aturan dan norma 

- norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu: 

1. Bebas dari bunga (riba); 

2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian 

(maysir); 

3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar); 

4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil); dan 

5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal9. 

 

Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang - 

Undang menyebutkan sebagai berikut: 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam 

antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau 

pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip 

bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan 

modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan 

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa 

dari pihal bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

 

Menurut Qardhawi bahwa hikmah eksplisit yang tampak jelas di 

balik pelarangan riba adalah pewujudan persamaan yang adil di antara 

pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan risiko dan akibatnya 

secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam 

ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada 

pada posisi yang seimbang. Lebih jauh lagi, konsep pelarangan riba dan 

maysir (judi) dalam Islam dapat dijelaskan keunggulannya secara ekonomis 

dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis 

lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi 

dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan 

 
9PPSK Seri Kebanksentralan  No.14 , Bank Syariah: Gambaran Umum. h. 4 
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adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka 

semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Hal ini dapat 

diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding 

bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbendung Dengan 

pelarangan riba, dinding yang membatasi aliran investasi tidak ada, 

sehingga alirannya lancar tanpa halangan. Hal ini terlihat jelas pada saat 

Indonesia dilanda krisis keuangan dan perbankan pada 1997-1998 pada saat 

itu suku bunga perbankan melambung sangat tinggi mencapai 60%. 

Dengan suku bunga setinggi itu bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang 

berani meminjam ke bank untuk investasi10. 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bank syariah merupakan bank 

dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala 

operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana 

yang telah dihimpun melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah, mudharabah 

mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam 

pooling fund. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip mudharabah 

mutlaqah yang biasanya mencapai lebih dari 60 persen dan berbentuk 

tabungan, deposito, atau obligasi. Pooling fund ini kemudian dipergunakan 

dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 

jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh 

bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan 

masing-masing nasabah (mudharib atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan 

prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan 

dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari 

pooling fund ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah 

yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan 

kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan 

kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan 

rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, 

 
10PPSK Seri Kebanksentralan  No.14 , Bank Syariah: Gambaran Umum. h. 8-9 
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seperti dari mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dan jasa keuangan 

dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya11. 

Secara umum alur operasional lembaga keuangan syariah khususnya 

perbankan sebagaimana berikut:12 

Dalam penghimpunan dana bank syariah menggunakan dua prinsip, yaitu : 

1. Prinsip wadiah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan 

tabungan wadiah. 

2. Prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito 

mudharabah dan tabungan mudharabah. 

      Selain itu, bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal 

dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut 

dicampur menjadi satu dalam bentuk poling dana. Dalam penghimpunan dana 

inilah bank syariah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik 

dana yang dihimpun untuk memperoleh pendapatan atau untuk memdapatkan 

bagian basil usaha. Banyak timbul pertanyaan, apakah bank syariah berbagi 

hasil dengan semua pemilk dana yang dihimpun. Bank syariah hanya berbagi 

hasil dengan pemilik dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah 

khususnya dengan prinsip mudharabah mutlaqah atau dana investasi tidak 

terikat. 

      Dana dengan prinsip mudharabah merupakan dana investasi sehingga bank 

syariah berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang mempergunakan prinsip 

mudharabah dan bank syariah tidak berbagi hasil dengan pemilik dana dengan 

prinsip wadiah karena wadiah merupakan titipan. Besarnya pendapatan yang 

diterima oleh pemilik dana mudharabah merupakan sebagian dari pendapatan 

yang diterima secara tunai dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank 

syariah. Oleh karena itu, dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah 

merupakan salah satu unsur dalam melakukan perhitungan distribusi hasil 

usaha (profit distribution). 

 
11PPSK Seri Kebanksentralan  No.14 , Bank Syariah: Gambaran Umum. h.14 
12PPSK Seri Kebanksentralan  No.14 , Bank Syariah: Gambaran Umum. h. 8-9 
12Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di 

Indinonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 123. 
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Dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola - pola 

penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank 

syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu: 

1. prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel, 

istishna dan istishna paralel 

2. prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah 

3. prinsip ujroh yaitu ijarah dan ijarah muntahiayah bittamllik. 

      Oleh karena dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk 

pooling dana maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas 

sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana dari prinsip 

wadiah atau dari prinsip mudharabah atau dari sumber dana modal sendiri. 

Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam 

prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi 

hasil akan menghasilkan bagi basil usaha serta dalam dalam prinsip ujroh akan 

memperoleh upah (sewa). 

Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi 

utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi - hasilkan, pendapatan 

yang merupakan unsur perhitungan distribusi basil usaha (profit distribution). 

Disamping itu, bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainya yang 

berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan 

sepenuhnya milik bank syariah. 

Dan pendapatan inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana 

dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan dibagihasilkan 

antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran 

dana yang sumber dananya berasal dan mudharabah mutaqlah. Pada dasarnya, 

perhitungan distribusi hasil usaha hanya dilakukan oleh mudharib karena sesuai 

dengan prinsip mudharabah bahwa mudharib diberi kekuasan penuh dalarn 

mengelola dana tanpa adanya campur tangan shaibul maal (pemilik dana) 

sehingga yang mengetahui besaran hasil usaha tersebut adalah mudharib. 

Dalam akad mudharabah yang dilakukan antara nasabah (deposan) dengan 
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bank syariah sebagai mudharib – penghimpunan dana yang dilakukan oleh 

bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha (profit distribution) dilakukan 

oleh bank syariah sedangkan dalam akad mudharabah yang dilakukan antara 

nasabah debitur dengan bank sebagai shahibul maal – penyaluran dana yang 

dilakukan oleh bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha (profit 

distribution) dilakukan oleh debitur sebagai mudharib. 

Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan 

pengelolaan dana mudharabah saja, tetapi ada pendapatan - pendapatan yang 

lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah dimana pendapatan - 

pendapatan tersebut tidak dibagihasilkan antara pemilik dan pengelola dana 

(bank). Pendapatan - pendapatan tersebut yaitu pendapatan yang berasal dari 

fee base income, misalnya pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, 

fee pembayaran payroll dan fee lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank 

syariah. Disamping itu, pendapatan yang menjadi milik ( bank syariah 

sepenuhnya adalah pendapatan dari mudharabah muqayyadah (investasi 

terikat) dimana bank syariah bertindak sebagai agen13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13Ibid, h. 24-25 
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BAB 2 

DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH 

 

A. Dasar Hukum Perbankan Syariah  

Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan , bank syariah memiliki dua 

dasar hukum  berdasarkan  peraturan  negara dan berdasarkan Alquran dan  

lainnya. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan dan bank 

konvensional14. 

1. Dasar Hukum Berdasarkan Peraturan Negara  

Dasar hukum perbankan syariah dalam melakukan operasional 

intermediarynya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesi, seperti:  

a) Undang-Udang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-undang No. 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

c) Peraturan-peraturan Bank Indonesia. 

d) Fatwa Dewan Nasional Indonesia Syariah (DSN)15. 

Indonesia sejak tahun 1992 telah mulai berdiri perbankan syariah yang 

dipelopori BMI (Bank Muamalat Indonesia), selanjutnya berkembang dengan 

pesat tahun 2009 telah berdiri 1440 kantor Bank Syariah, belum termasuk bank 

konvensional yang membuka unit usaha syariah. Karakteristik sistem perbankan 

Islam yang beroperasai berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) diharapkan 

mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi 

masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, 

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan 

dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi 

keuangan. Dengan menyediakan beragam  produk serta layanan jasa perbankan 

yang beragam diharapkan  perbankan syariah  menjadi alternatif sistem perbankan 

 
14Ismail. 2011. Perbankan Syariah. h 31.   
15Waldi Nopriansyah. 2019. Aspek Hukum Perbankan Syariah. h 49.  
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yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia 

tanpa terkecuali16. 

Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1992  Tentang Perbankan Titik terang 

berdirinya  Bank  Syariah dimulai sejak diadakannya lokakarya Majelis  Ulama 

Indonesia (MUI) yang dilanjutkan  pada Musyawarah Nasional IV MUI pada 

tahun 1990. Kemudian  pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia 

yang memakai prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitasnya. Secara 

yuridis keberadaan bank Syariah  pertama kali diakui oleh Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 huruf (m) menyatakan bahwa : 

“Bank Umum diperbolehkan untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah 

berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Pasal 13 huruf (c) yang menyatakan bahwa: “Bank 

perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan 

prinsip bagi hasil sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah17. 

Berdasarkan pasal di atas, diketahui bahwa sistem bagi hasil yang ada 

dalam konsep ekonomi Islam sudah mulai diperhatikan, namun nama bank syariah 

sendiri belum diatur dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 1992 tentang Bank Umum   Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 

adalah peraturan operasional dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Di dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah ini disebutkan mengenai 

bank bagi hasil, yakni: Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi 

hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas 

mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata mata berdasarkan prinsip bagi 

hasil. Tidak ada pasal lain dalam peraturan pemerintah ini yang mengatur 

mengenai bank yang menjalankan prinsip bagi hasil dalam aktivitasnya.  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan  

 
16Ernawati, 2008, Perbankan Syariah dlm Tata Hukum Ekonomi Indonesia, Bllancia Vol. 

2 No. 1 h. 79.  
17Gemala Dewi, 2007, Aspek Hukum dlm Perbankandan Peraqnsurasian Syariah di 

Indonesia, h. 169.  
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Rakyat sama halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 

tentang Bank Umum, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang bank 

perkreditan yang menjalankan prinsip bagi hasil yaitu Pasal 6 ayat (2) yang 

berbunyi: Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan 

usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam 

rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya18. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 

telah secara spesifik mengatur mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil, 

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) sebagai berikut, 

Pasal 1  yaitu :  

1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank 

Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata 

berdasarkan prinsip bagi hasil.  

2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan 

usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi 

ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat 

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.  Pada dua Peraturan Pemerintah 

sebelumnya tidak dijelaskan dasar hukum dari prinsip bagi hasil yang 

dimaksud di dalamnya.  

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dijelaskan bahwasannya 

dasar dari prinsip bagi hasil tersebut adalah Syari'at (hukum) Islam19. 

Kejanggalan yang terjadi pada pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 adalah dimana bank menetapkan 

imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan 

 
18Ibid, h. 171.   

19Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992  
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penggunaan DAN pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan 

kepadanya. Hal ini bertentangan dengan logika bahwa orang yang 

meminjamkan atau menyediakan dana memberikan imbalan kepada 

siapapun yang meminjam dana atau menggunakan dana darinya.  

Sedangkan munculnya Dewan Pengawas Syariah dalam bank yang 

menjalankan prinsip bagi hasil beserta siapa yang berhak membentuknya dan 

apa saja fungsi dewan pengawas tersebut disebutkan dalam pasal 5 yaitu :   

1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas 

Syariat yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk 

perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan 

prinsip Syariat.  

2) Pembentukan Dewan Pengawas Syariat diiakukan oleh Bank yang 

bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang 

menjadi wadah para ulama Indonesia.  

3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariat berkonsultasi 

dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

 

Undang-undang Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1992. Pada tahun 1998, Undang-undang 

nomor Nomor 7  Tahun 1992  dicabut dan diganti dengan Undang-undang 

Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perubahan-perubahan yang ada 

dalam substansi undang-undang perbankan memberikan peluang yang lebih 

besar kepada bank syariah untuk berkembang. 

Adapun tujuan dikembangnya sistem perbankan syariah antara lain:   

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang 

tidak menerima konsep bunga.  

2. Membuka peluang bagi pengembangan usaha berdasarkan 

prinsip  

kemitraan (mutual investor relationship).  
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3. Meniadakan  pembebanan  bunga  yang 

berkesinambungan dan pembiayaan usaha berbasis moral8. 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah. 

Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang 

berisi tentang  Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan 

secara jelas antara bank kovensional beserta jenis-jenisnya dengan bank 

syariah beserta jenis-jenisnya pula.  

Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam  

pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin 

ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”. Usaha Bank Syariah 

dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan 

menyalurkan pembiayaan  berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam 

ekonomi Islam. Seperti mudharabah, wadi‟ah, masyarakah, murabahah, atau 

akad-akad lain yang tidak  

bertentangan dengan hukum Islam20. 

 

B. Peraturan Bank Indonesia  

Kemudian untuk mengatur kelancaran lintas pembayaran antar bank 

serta pelaksanaan Pasar Uang antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah telah 

dikeluarkan peraturan sebagai berikut:  

a) Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal Februari 2000 

tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

Bank Umum Konvensional. 

b) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 

tentang Giro Wajib Minimum (GWM), yang kemudian  khusus 

tentang Perbankan Syariah diatur lebih lanjut oleh PBI 

No.6/21/PBI/2004 tentang  Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan 

 
20bid, h. 129 
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Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha 

berdasarakan Prinsip Syariah.  

c) Peraturan Bank Indonesia No.2/8/2000 Tanggal 23 Februari 2000 

tentang Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah. 

d) Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 

tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Peraturan Bank 

Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas 

Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam21. 

e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Selain dasar hukum yang telah disebutkan di atas, landasan 

hukum Islam yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang sebagaimana 

yang diatur pada pasal 1 poin ke-12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2008: “Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam 

kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 

bidang syariah”.   Meskipun tidak disebutkan secara langsung, 

undang-undang memberikan Dewan Syariah Nasional MUI sebagai 

lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sekaligus berwenang 

merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada 

bank-bank syariah dan unit usaha syariah.  Dan fatwa MUI belum 

memiliki kekuatan  hukum yang cukup jika tidak dikonversi ke dalam 

peraturan yang termasuk dalam heirarki perundang-undangan.   

Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu lembaga yang 

dipercaya oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah untuk 

mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah mengeluarkan kurang lebih 

43 fatwa terkait dengan perbankan syariah. Di antaranya adalah fatwa 

tentang giro dengan menggunakan sistem wadhiah, yaitu pada fatwa 

DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000.   

Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan Wadhi‟ah ditentukan bahwa:  

 
21Ibid., h. 69.  
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a. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan.  

b. Titipan (dana) ini bias diambil kapan saja (on call). 

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk 

pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank22. 

 

B. Dasar Hukum Perbankan Syariah Berdasarkan Alquran  

a.  QS An-Nisa’ ayat 29 

رَةً عَن ترََ  َٰٓ أنَ تكَُونَ تِجََٰ طِلِ إلََِّ لَكُم بيَۡنكَُم بِٱلۡبََٰ اْ أمَۡوََٰ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لََ تأَۡكُلوَُٰٓ
َٰٓ نكُمۡۚۡ وَلََ تقَۡتلُُ يََٰ َ اضٖ م ِ اْ أنَفسَُكُمۡۚۡ إِنَّ ٱللََّّ وَٰٓ

 كَانَ بكُِمۡ رَحِيمٗا   

Terjemahnya: 

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

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. 

 

Salah satu landasan hukum islam tentang bank syariah adalah surat An-

Nisa ayat 29 yang memiliki arti “hai orang-orang beriman !janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.” Dalam artian ini 

bisa kita fsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak 

boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong 

demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan 

ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa 

pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan 

baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus 

membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam. 

(QS Al-Baqarah ayat 283): 

ى كُن تمُ   وَاِن   لَم   سَفَر   عَل  ا وَّ ضَة   ن  فَرِه   كَاتبِ ا تجَِدوُ  ق بوُ  ا بعَ ضُكُم   امَِنَ  فَاِن   ۗ مَّ تمُِنَ  الَّذِى فَل يؤَُد ِ  بعَ ض   امََانتَهَٗ  اؤ 

تمُُوا وَلَ   ۗرَبَّهٗ  اٰللَّ  وَل يتََّقِ  هَا وَمَن   الشَّهَادةََۗ  تكَ  تمُ  ثِم   فَاِنَّهَٰٗٓ  يَّك  نَ  بِمَا وَاٰللُّ   ۗقَل بهُٗ  ا  عَلِي م   تعَ مَلوُ    

 

 
22 Ibid,. h. 129. 
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 

dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat 283) 

 

Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum bank syariah terdapat 

dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang memiliki arti “Maka, jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain maka hendaknya yang kamu percayai itu 

menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT.” Dari ayat ini 

bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. Dalam bank 

syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah 

disepakati dalam  akad sebelumnya hal ini bertujuan  untuk  menjaga kepercayaan 

dan  tetap  berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun. 

Bisa dibilang harus terbuka dan transparan. (QS Al-Maidah ayat 1-2): 

َٰٓأيَُّهَا ا  ءَامَنُ  ٱلَّذِينَ  يَ  مِ  بهَِيمَةُ  لكَُم أحُِلَّتۡ  ٱلۡعقُوُدِ  بِ  أوَۡفوُا   وَٰٓ يۡدِ  مُحِل ِي غَيۡرَ  عَليَۡكُمۡ  يتُۡلَى   مَا إلَِّ  ٱلۡۡنَۡعَ   وَأنَتمُۡ  ٱلصَّ

َ  إِنَّ  حُرُم ۗ  يرُِيدُ  مَا يَحۡكُمُ  ٱللَّّ  

      ٓ َٰٓٓ َٰٓئِرَ  تحُِلُّوا   لَ  ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  أيَُّهَا ِ  شَعَ  ئِدَ  وَلَ  ٱلۡهَدۡيَ  وَلَ  ٱلۡحَرَامَ  شَّهۡرَ ٱل وَلَ  ٱللَّّ
َٰٓ ينَ  وَلََٰٓ  ٱلۡقَلَ   ٱلۡبيَۡتَ  ءَآَٰم ِ

ن فَضۡلٗ  يبَۡتغَوُنَ  ٱلۡحَرَامَ  ب هِِمۡ  م ِ نٗا   رَّ  ٱلۡمَسۡجِدِ  عَنِ  صَدُّوكُمۡ  أنَ قوَۡم   انُ   شَنَ يَجۡرِمَنَّكُمۡ  وَلَ  ٱصۡطَادوُا   فَ  حَلَلۡتمُۡ  وَإِذاَ وَرِضۡوَ 

ثۡمِ  عَلَى تعََاوَنوُا   وَلَ  ٱلتَّقۡوَى   وَ  ٱلۡبِر ِ  عَلَى وَتعََاوَنوُا   تعَۡتدَوُا    أنَ ٱلۡحَرَامِ  نِ  وَ  ٱلِۡۡ َ   ٱتَّقوُا  وَ  ٱلۡعدُۡوَ  َ  إِنَّ  ٱللَّّ ٱلۡعِقَابِ  شَدِيدُ  ٱللَّّ  

Terjemahnya 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya. Sedangkan pada ayat kedua, hai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan 

jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan 

(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu 

telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 
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sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah ayat 1-2). 

 

Itulah beberapa landasan hukum dari bank syariah, meski bisa dibilang 

sebagai bank yang bernafaskan islam yakni berdasarkan Al-Qur‟an , sunnah dan 

ijtihad sebagai pelengkap, namun bank ini tidak menutup diri untuk mendasarkan 

kegiatan atau aktivitasnya berdasarkan atau sesuai peraturan perundang-undangan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kita tahu sendiri 

Indonesia merupakan negara kesatuan dan berlandaskan atas Pancasila tentu tidak 

etis jika hukum tertinggi di negara ini yakni Undang-undang maupun pemerintah 

tidak dijadikan sebuah landasan hukum.   

Pada dasarnya pengkhususan bank syariah memiliki ciri khusus yang 

membedakannya dengan bank konvensional, dimana sistem yang mereka gunakan 

bukan bunga namun bagi hasil dimana bank syariah harus bisa menyetarakan atau 

menyeimbangkan uang masyarakat dengan baik selain itu gotong royong dan 

kekeluargaan juga diterapkan dengan baik oleh bank syariah. 
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BAB 3 

KEDUDUKAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM 

PERBANKAN DI INDONESIA 

 

A. Bank Syariah Indonesia 

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari single banking system 

menjadi dual banking system tentunya memerlukan kesiapaan dari pemerintah 

untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti 

infrastruktur, sumber daya manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan 

perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan tentang perbankan syariah secara hierarkis yang berjenjang sesuai 

dengan fungsi fungsi regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

tentang perbankan syariah secara hierarkis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-

fungsi regulasi. 

Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan 

secara khusus. Dasar Hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang 

secara hierarki antara lain: 

1. UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang perekonomian negara 

dan prinsip demokrasi ekonomi. 

2. Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan. 

3. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia 

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 

tentang bank Indonesia. 

4. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 

5. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

6. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. 

7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan peraturan otoritas jasa keuangan 

sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang. 
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Dasar hukum perbankan Syariah secara khusus dan secara hirearkhi antara 

lain: 

1. Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

2. Peraturan bank Indonesia (PBI) dan peraturan otoritas jasa keuagan sebagai 

peraturan pelaksanaan Undang-undang. 

Sebagai catatan bilamana dalam penerapannya terdapat pertentangan antar 

peraturan, maka sebagai solusinya adalah dengan merujuk pada asas-asas hukum. 

Bila pertentangan terjadi antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang 

lebih redah secara hierarki, maka rujukannya adalah asas hukum Lex Superiori 

Derogat Legi Inferiori atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan 

peraturan yang lebih rendah. Bila pertentangan terjadi antar peraturan yang secara 

hirearki sama tingkatannya, maka rujukannya adalah asas hukum Lex specialis 

Derogat Legi Generale atau peraturan yang bersifat khusus lebih di utamakan 

daripada peraturan yang bersifat umum23. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 akhirnya 

pada tanggal 16 juli 2008 diundangkanlah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan 

Syariah atau UUPS). Konseptor awal RUU dari undang-undang tersebut adalah 

kantor konsultan hukum yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. 

atau Law Offices of Remy & Darus (sekarang berganti nama menjadi Law Offices 

of Remy & Partners). Pada saat itu, Bank Indonesia menugasi kantor konsultan 

hukum tersebut baik untuk membuat naskah akademik maupun untuk menyusun 

Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah tersebut. Undang-Undang inilah yang kemudian 

menjadi dasar hukum utama bagi pendirian dan kegiatan usaha bank syariah di 

Indonesia. 

Dengan berlakunya Undang-Undang perbankan syariah tidak berarti segala 

ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang No.7 

tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 

 
23Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke praktik, 

(yogyakarta:deepublish,2018), Cet. 1 h.13.  
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10 Tahun 1998 dan segala peraturan Bank Indonesia yang menyangkut perbankan 

syariah menjadi tidak berlaku lagi. Segala ketentuan yang menyangkut perbankan 

syariah tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh Undang-Undang 

perbankan syariah atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Bank 

Indonesia yang baru. 

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak24. Bank 

Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. 

Bank Islam atau biasa di sebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan 

berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, bank Islam 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-

jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat Islam25. 

B. Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia 

Di Indonesia, pendirian bank syariah sudah lama dicita-citakan oleh umat 

Islam, hal ini terungkap dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang 

diadakan di sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968, Majelis Tarjih menyarankan 

kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya 

konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan. Dalam pasal 13(c) 

2 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan 

Rakyat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, 

sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh peraturan pemerintah. 

Bank syariah  di Indonesia lahir sejak tahun 1992 pertama kali yang berdiri 

di Indonesia adalah  Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul 

bank-bank lain yang membuka jendela syariah (islamic window) dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, melalui islamic window ini, bank-bank 

 
24Ismail,MBA.,Ak, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 5 h.30. 
25Erie Hariyanto, Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia  Jurnal 

Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 2, 2016,h. 236. 
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konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya 

melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (usury), gharar (uncertainty), 

dan maysir (speculative) dengan terlebih dahulu membentuk usaha syariah 

(UUS)26. 

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia 

adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akte 

pendiriannya dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 milyar rupiah. Selanjutnya 

pada tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara silaturahmi dengan presiden 

soeharto di Istana Bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp. 106.126.382.000 atau 

hampir mencapai 107 miliar rupiah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, 

Bank Muamalat Indonesia (BMII) Resmi beroperasi pada tanggal 1 mei 199227. 

Perlunya suatu lembaga keuangan perbankan berbasis Islam di Indonesia 

muncul dengan adanya pendapat K.H. Mas Mansur, ketua pengurus besar 

Muhammadiyah Periode 1937-1944 yang dimana beliau telah menguraikan tentang 

penggunaan bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat 

Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Dan juga Organisasi 

Nahdatul Ulama (NU) ang merumuskan masalah riba melalui beberapa 

persidangan pada tanggal 25 maret 1937di tetapkan, bahwa hukum menempatkan 

uang di bank demi keamanan dan tidak yakin bahwa uangnya di gunakan untuk 

larangan agama yakni makruh. Adapun hukum bank dan bunganya itu sendiri di 

persamakan dengan gadai yang di tetapkan pada muktamar NU-2 yang 

dilaksanakan di surabaya pada tanggal 19 Oktober 1927. 

Organisasi Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, 

disamping Muhammadiyah memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan 

beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok 

yaitu, haram, halal, dan syubhat. Namun meskipun terdapat perbedaan pandangan, 

lajnah bahsul Masa’il memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat 

pertama, yakni bunga bank haram adanya perbedaan di kalangan umat Islam tidak 

 
26Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia , (Yogyakarta: Gadja Mada 

University Press dkk, 2018), Cet. 1, h. 30 
27Muammar Arafat Yusmad,Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke praktik, 

(yogyakarta: deepublish, 2018), Cet. 1 h.13.  
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menyurutkan munculnya perbankan syariah di Indonesia, rintisan praktek 

perbankan Islam di Indonesia di mulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-

diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, diantaranya adalah 

karnaen A perwataatmadja, M. Dawan Rahrdjo, AM saefuddin, dan M Amien 

Aziz. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam di praktekkan dalam skala yang 

relatif terbatas diantaranya di bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di 

Jakarta (koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M. Dawam Rahardjo dalam 

tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syariat Islam sebagai konsep 

alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab 

tantangan bagi kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan usaha dan ekonomi 

masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas di sebutkan dengan transaksi 

pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudharabah, musyarakah dan 

murabahah. Sistem perbankan islam di Indonesia prakasa lebih khusus mengenai 

pendirian bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 

agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Menyelenggarakan 

lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah  Nasional 

IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi 

pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja 

di maksud di sebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan 

pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja 

tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan 

konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan 

MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai 

akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Ssejak tanggal 1 mei 

1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000.- 

Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia28. 

 
28Suryani, “Sistem Perbankan Islam di Indonesia”, Jurnal Muqtasid,  Volume 3 Nomor 

1,2012, h. 118 



 
 

31 
 

C.  Perkembangan Bank Syariah Indonesia 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur 

keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah 

pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu 

menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis 

moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank 

konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. 

Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan 

mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang 

melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah 

kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga 

keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta 

keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan 

para penyimpan dana di bank-bank Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari 

keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 2008, bank 

Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan 

syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa 

perbankan sariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan 

signifikan. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis untuk 

merealisasikannya29. 

Dalam rangka peningkatan perkembangan perbankan syariah di masa 

depan di perlukan pengembangan yang mengikuti langkah-langkah pembangunan 

kelembagaan dan kegiatan usaha sesuai dengan pilar-pilar pengembangan yang 

ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam API telah  

ditetapkan suatu kerangka dasar sistem Perbankan Indonesia yang bersifat 

menyeluruh untuk periode waktu 10 tahun mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 

2012. Arah kebijakan perbankan nasional dimasa datang dilandasi oleh visi 

mencapai sistem perbankan yang sehat ,kuat dan efisien guna mencapai kestabilan. 

Ada 6 (enam) sasaran utama yang ditetapkan oleh API yaitu: 

 
29Agus Marimin dkk, “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia” Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Islam Vol. 01 No. 2, 2015,h. 83. 



 
 

32 
 

1. Penciptaan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi nasional 

yang berkesinambungan. 

2. Penciptaan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan 

mengacu kepada standar nasional. 

3. Penciptaan industri Perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang 

tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko. 

4. Penciptaan good corporate govermance dalam rangka memperkuat kondisi 

internal perbankan nasional. 

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk medukung terciptanya 

industri perbankan yang sehat dan kuat. 

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasanabah30. 

Mengapa perkembangan bank syariah tergolong meningkat karena hal ini 

disebabkan oleh munculnya kesadaran umat bahwa ajaran Islam mengandung 

ajaran yang universal dan memiliki dua dimensi yang saling berimbang satu sama 

lain yitu dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Sebagai manifestasi dari ajaran 

Islam yang lahir ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan 

lil’alamiin), ajaran dan petunjuk tentang ekonomi syariah akan menumbuh 

kembangkan kesadaran umat bahwa sistem perbankan konvensional sarat dengan 

unsur-unsur maisir, gharar, riba dan bathil yang seharusnya dihindari dalam  setiap 

aktivitas bermu’amalah31. 

D. Kedudukan Bank Syariah dalam Perspektif Islam 

Sistem perbankan merupakan suatu tatanan yang didalamnya terdapat 

berbagai unsur mengenai bank, baik menyangkut kelembagaannya, kegiatan 

usahanya dengan mengikut suatu aturan tertentu. Dapat diungkap bahwa, sebelum 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

sisitem perbankan terdiri dari: 

 
30Sugianto dkk, “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal bina widya,  

Volume 24 Nomor 3,2013, h.147. 
31Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke praktik, 

(yogyakarta:deepublish,2018), Cet. 1 h.13. 



 
 

33 
 

1. Bank Indonesia 

2. Bank Umum Pemerintah 

3. Bank Umum Swasta Nasional 

4. Bank Asing dan Bank Campuran 

5. Bank Pembangunan pemerintah 

6. Bank Pembangunan pemerintah 

7. Bank Pembangunan Swasta 

8. Bank Tabungan Pemerintah 

9. Bank Tabungan Swasta 

10. Kelompok Bank Perkreditan Rakyat 

Sesudah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang 

Perbankan yang telah disempurnakan dengan undang-undang nomor 10 Tahun 

1998 tentang perbankan, system perbankan di Indonesia menjadi: 

1. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 

2. Bank-bank Umum, yang dibedakan menjadi dua yakni Bank umum devisa 

dan Bank umum nondevisa 

3. Bank Perkreditan Rakyat dan kelompok Bank Perkreditan Rakyat 

Sistem perbankan di Indonesia juga bisa kita simpulkan setelah melihat pada 

Undang-Undang perbankan yaitu perbankan yang beropersi dengan prinsip 

konvensional dan perbankan yang beroperasi pada prinsip syariah. Selain itu, 

pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa 

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-

sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis 

mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan 

kemampuan  pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional32. 

Sistem perbankan di Indonesia di sebut dengan dual banking system, 

maksud dari dual banking system adalah terselenggaranya dua sistem Perbankan 

 
32Suryani, “Sistem Perbankan Islam di Indonesia”, Jurnal Muqtasid,  Volume 3 Nomor 

1,2012, h.129. 
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(konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya di atur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat bebas memilih prinsip yang akan 

digunakannya, baik konvensional maupun syariah. Akan tetapi, ada perbedaan hak 

antara Bank Umum dan Bank Perkreditan dimana Bank Umum dapat beroperasi 

dengan dua prinsip secara bersamaan maupun secara terpisah, tapi Bank 

Perkreditan Rakyat hanya boleh memilih satu diantara dua pilihan itu yakni 

konvensional atau syariah. Sebagaimana di gambarkan skema di bawah ini33. 

 

Gambar 1 

Skema Sistem Perbankan Indonesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaturan mengenai Bank Syariah dalam Undang-Undang Perbankan telah 

disebutkan tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi Bank Syariah dalam 

sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem 

operasional perbankan syariah itu sendiri. Dalam peraturan tersebut, telah diatur 

hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat pendirian bank syariah, kepengurusan, 

bentuk hukum bank syariah, aturan mengenai konversi bank konvensional menjadi 

bank syariah, mengenai perbankan kantor cabang, kegiatan usaha dan produk-

produk yang dapat dilakukan, keberadaan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah 

 
33Trisadini & Prof.Abd. shomad, Hukum Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. 1 h. 2. 
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(DPS) dan hubungannya dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), mengenai 

pengawasan oleh Bank Indonesia, sampai pada sanksi-sanksi pidana maupun 

administratif yang dapat dikenakan. 

Kedudukan Bank Syariah itu tidak terlepas dari perspektif Islam yang 

dimana bank syariah lebih mengedepankan nilai-nilai syariah seperti pada prinsip-

prinsipnya salah satunya prinsip keadilan. Allah SWT telah jelaskan di dalam (QS. 

Al-An’am 6:152) : 

وَلَ  تقَۡرَبوُا   مَالَ  ٱلۡيتَيِمِ  إلَِّ  بِ ٱلَّتِي هِ يَ  أحَۡسَنُ  حَتَّى   يبَۡلغَُ  أشَُدَّهُ  ۥ  وَأوَۡفوُا   ٱلۡكَيۡلَ  وَ ٱلۡمِيزَانَ  بِ ٱلۡقِسۡطِ   لَ  نكَُل ِفُ  نفَۡس ا إلَِّ  

كُم بِه ِۦ لعََلَّكُمۡ  تذَكََّرُونَ  ى  لِكُمۡ  وَصَّ ِ  أوَۡفوُا    ذَ   وُسۡعهََا   وَإِذاَ قلُۡتمُۡ  فَ ٱعۡدِلوُا   وَلوَۡ  كَانَ  ذاَ قرُۡبَى    وَبعِهَۡدِ  ٱللَّّ

Terjemahnya:  

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 

bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 

dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 

kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, 

kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu 

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 

 

Maka dianjurkan bagi kita agar menempatkan sesuatu pada porsinya, 

seperti halnya Bank Syariah yang telah menjalankan aktifitas jasanya di bidang 

keuangan dengan berdasarkan pada aturan islam yang mengharamkan berbuat riba. 

Dalam surah Al-Baqarah: 278-279 Allah SWT berfirman: 

ؤۡمِنيِنَ   ا   إِن كُنتمُ مُّ َٰٓ بوَ  َ  وَذرَُوا   مَا بقَِيَ  مِنَ  ٱلر ِ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ  ءَامَنوُا   ٱتَّقوُا   ٱللَّّ
َٰٓ  يَ 

لِكُمۡ  لَ  تظَۡلِمُونَ  وَلَ  تظُۡلمَُونَ  ِ  وَرَسُولِهِ  ۦ  وَإِن تبُۡتمُۡ  فَلكَُمۡ  رُءُوسُ  أمَۡوَ  نَ  ٱللَّّ  فَإنِ لَّمۡ  تفَۡعَلوُا   فَأۡذنَوُا   بِحَرۡب   م ِ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba 

jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan 

(apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang 

dahsyat dari Allah dan Rosulnya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu 

pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya34. 

Mengangkut apa yang telah diperkontrakkan, masing-masing pihak 

haruslah menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam 

 
34Al-Qur’an(2:278-279) 
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ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an antara lain dalam surah Al 

Maidah ayat (1) sebagai berkut : 

َٰٓأيَُّ  ا   ٱلَّذِينَ  هَايَ  مِ  بهَِيمَةُ  لكَُم أحُِلَّتۡ  ٱلۡعقُوُدِ  بِ  أوَۡفوُا   ءَامَنوَُٰٓ يۡدِ  مُحِل ِي غَيۡرَ  عَليَۡكُمۡ  يتُۡلَى   مَا إلَِّ  ٱلۡۡنَۡعَ  َ  إِنَّ  حُرُم ۗ  وَأنَتمُۡ  ٱلصَّ  ٱللَّّ

يرُِيدُ  مَا يَحۡكُمُ   

Terjemahnya : 

Hai orang orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad  itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya35. 

 

Sebagaimana terdapat 8 (delapan) asas yang mendasari akad yang harus 

dilindungi dan dijamin yaitu: 

(a) Rela sama rela (ridh’iyah) 

(b) Manfaat bagi bank dan nasabah 

(c) Keadilan dalam arti yang luas 

(d) Saling menguntungkan 

(e) Kebebasan berkontrak 

(f) Kepastian hukum 

(g) Itikad baik dalam berbisnis dan 

(h) Tradisi ekonomi masyarakat. 

Selain delapan asas tersebut, dalam lembaga keuangan syariah juga di 

kenal asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam konsep konsep 

hukum bisnis Islam (Fiqih Muamalah) yang meliputi: pertama, hukum kontrak 

bersifat hukum mengatur, artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang 

para pihak tidak mengaturnya lain. jika para pihak dalam berkontrak mengaturnya 

secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa 

yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut kecuali undang-undang menentukan 

lain. Kedua, asas kebebasan kontrak (freedom of contract). Artinya para pihak 

 
35Al-Qur’an (5:1) 
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bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang 

memenuhi ketentuan: 

(1) tidak dilarang oleh peraturan syariat atau undang undang. 

(2) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku 

(3) sepanjang kontrak tersebut dilaksanakn dengan itikad baik 

Ketiga, asas janji mengikat bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah 

mempunyai ikatan hukum yang penuh, keempat asas konsensua, bahwa suatu 

kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai. kelima, asas kontrak bersifat 

obligator, maksudnya adalah setelah sahnya suatu kontrak , maka kontrak tersebut 

sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara 

pihak. Keenam, asas jelas dan gamblang, bahwa apa yng di kontakkan oleh pihak 

harus terang sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman atau 

terdapat jangan sampai terjadi multitafsir di antara para pihak tentang apa yang 

telah meeka sepakati di kemudian hari. Namun pada dasarnya setiap kontrak yang 

di buat dalam lembaga keuangan syariah di syaratkan harus di buat dalam bentuk 

tertulis atau bahkan harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu, sehingga 

disebut dengan kontrak formal36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36Titik Triwulan Tutik, Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan 

Nasional, Jurnal Muqtasid, Volume 7 Nomor 1, Juni 2016,h.10 
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BAB 4 

PRINSIP - PRINSIP HUKUM PERBANKAN SYARIAH 

 

A. Prinsip Hukum Bank  Syariah 

Hukum yang ditentukan oleh Allah Swt memiliki maksud dan tujuan 

bagi kemaslahatan manusia. Maqashid syariah merupakan ilmu terapan dalam 

melakukan ijtihad (upaya) guna melahirkan pendapat yang tidak bertentangan 

dengan syariat (hukum) untuk mewujudkan kebaikan dan membentengi 

keburukan. 

Maqashid syariah mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. 

1.  Memelihara agama memiliki beberapa peringkat : 

a. Dharuriyahy, memelihara dengan pelaksanaan kewajiban yang 

bersifat primer, seperrti mendirikan shalat, karena jika diabaikan 

akan mengancam eksistensi agama. 

b. Hajiyah, melaksanakan ketentuan agama dengan maksud 

menghindari kesulitan, seperti shalat jamak (menggambungkan) dan 

qasa (meringkaskan shalat) bagi orang yang sedang bepergian. Jika 

tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi agama, hanya 

mempersulit orang yang mengerjakan. 

c. Tahsiniyah, mengikuti petenjuk agama guna menjunjung martabat 

manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada 

Allah Swt Seperti membersihkan badan, pakaian, dan tempat shalat. 

2.  Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingan : 

a. Dharuriyahy, memenuhi kebutuhan pokok makan dan minum untuk 

mempertahankan hidup. 

b. Hajiyat, misalnya dibolehkannya berburu binatang agar kita bisa 

menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan tidak 

mengancam eksistensi kehidupan manusia hanya mempersulit 

hidup. 
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c. Tahsiniyah, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. 

3.  Memelihara akal berdasarkan kepentingan : 

a. Dharuriyah, seperti diharamkannya meminum minuman beralkohol 

karena berdampak buruk terhadap akal. 

b. Hajuyat, misalnya kita dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. 

c. Tahsiniyah, seperti tidak berkhayal atau mendengarkan sesuatu 

yang tidak bermanfaat. 

4.  Memelihara keturunan berdasarkan kebutuhan : 

a. Dharuriyah, misalnya kita disyariatkan untuk menikah dan dilarang 

berzinah. 

b. Hajiyat, contohnya ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar dan 

pada saat akad nikah. 

c. Tahsiniyah, seperti diisyaratkan khitbah (lamaran) dan walimah 

(perayaan) dalam perkawinan. 

5.  Memelihara harta dibedakan menjadi : 

a. Dharuriyah, misalnya syariat tentang pemilikan harta dan larangan 

mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah. 

b. Hajiyat, seperti syariat jual beli saham. 

c. Tahsiniyah, misalnya ketentuan menghimdarkan diri dari penipuan. 

Perbankan syariah menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank 

syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat 

Syariah. Sumber-sumber hukum bank syariah Al-quran dan hadist. 

Definisi bank dan perbankan disebutkan pada pasal 1 undang-undang 

No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu 

bank dan syariah. Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia 
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“ Banco” yang artinya “Bangku”.  Bangku ini digunakan oleh pegawai bank 

untuk melayani aktivitas opersionalnya kepada para penabung. Secara 

terminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau pada bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf  hidup rakyat. 

Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang 

dikembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha 

pembentukkan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan 

meminjam bedasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk 

usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman, dan 

usaha-usaha lain yang tidak islami. 

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat 

Indonesia. Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan 

dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama islam, sehingga mereka 

terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani 

mereka dalam bidang muamalah yang bersifat islami. Sampai saat ini 

perbankan syariah di Indonesia belum mampu menunjukan eksistensinya, 

banyak masyarakat yang tidak menaruh kepercayaan terhadap perbankkan 

syariah. Bahkan para ulama-ulama di negeri ini pun sebagian besar masih 

menyimpan uangnya di bank konvensional. Hal tersebut terjadi karena 

kurangnya pemahaman mengenai sisitem operasi perbankan syariah Sistem 

dalam bank syariah di anggap sama dengan sistem operasi yang ada dalam 

bank konvensional. 

Bank syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, 

kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian : hukum-hukum Allah Swt 

yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Kata syariat dalam 

berbagai bentuknya diungkapkan dalam beberapa ayat-ayat Al-quran, yang 

dalam ayat tersebut syariah berarti peraturan dimana syariah itu sendiri adalah 

keseluruhan ajaran islam dan sistem islami, yang mana diwahyukan pada Nabi 

Muhammad Saw. beberapa ulama memandang bahwa semua firman Allah 
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Swt. Kepada umat manusia merupakan bagian dari syariah.  Masing-masing 

syariah ini disebut dengan hukum karena syariah mengatur semua tindakan 

manusia.  

 

B. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah 

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan prinsip 

syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur : 

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak  sah, antara lain dalam 

transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, 

dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang 

tidak mensyaratkan nasabah peneriman fasilitas mengembalikan dana 

yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. 

2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang 

tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 

3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 

diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi 

dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. 

4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. 

5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak 

lainnya. 

Adapun prinsip-prinsip perbankan syariah sumber lain sebagai 

berikut : 

4) Prinsip titipan 

5) prinsip bagi hasil 

6) prinsip jual beli 

7) prinsip sewa-menyewa 

8) prinsip pinjam-meminjam 

9) prinsip jasa 
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            Selain keenam prinsip tersebut diatas, ditambahkan satu prinsip lagi 

oleh penulis sebagai prinsip ketujuh yakni prinsip dari peran bank syariah 

selain sebagai Baitut tamwil (komersial) juga sebagai baitul mal (sosial) yaitu 

7 prinsip kebajikan. mengenai pola akad dalam prinsip operasional bank 

syariah akan dipaparkan secara umum saja sebagai berikut : 

1. Prinsip-prinsip titipan atau simpanan 

Al-wadi’ah dapat sebagai titipan murni dari stau pihak ke pihak yang 

lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja si penetip kehendaki. Adapun landasan syariahnya dapat di 

jelaskan sebagai berikut : 

a. Landasan Al-qur’an 

۞ َ إِنَّ  تِ يَأۡمُرُكُمۡ أنَ تؤَُدُّوا   ٱللَّّ نَ  َٰٓ أهَۡلِهَا وَإِذاَ حَكَمۡتمُ بيَۡنَ  ٱلۡۡمََ  َ إِنَّ  ٱلۡعَدۡلِ  أنَ تحَۡكُمُوا  بِ  ٱلنَّاسِ إِلَى  ا يعَِظُكُم بِهِ  ٱللَّّ  َۦٰٓۗ نعِِمَّ

َ إِنَّ  ا بَصِيرٗا ٱللَّّ كَانَ سَمِيعََۢ  

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-nissa: 58). 

Sedangkan di surah lain di jelaskan (Q.S An-nisa ayat 29) sebagai berikut : 

َٰٓأيَُّهَا   ا   لَ  ءَامَنوُا   ٱلَّذِينَ  يَ  لَكُم تأَۡكُلوَُٰٓ طِلِ بِ  بيَۡنَكُم أمَۡوَ  َٰٓ  ٱلۡبَ  رَة   تكَُونَ  أنَ إلَِّ نكُمۡ   ترََاض   عَن تِجَ  ا   وَلَ  م ِ  أنَفسَُكُمۡ   تقَۡتلُوَُٰٓ

َ  إِنَّ  رَحِيمٗا بكُِمۡ  كَانَ  ٱللَّّ  

Terjemahnya : 

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

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. (Q.S An-nisa ayat 29). 
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b.   Landasan Al-hadits 

Salah satu contoh hadist yang menunjukan landasan. Abu hurairah 

meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda “sampaikanlah atau 

tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas 

khianat kepada orang yang telah menghianatimu (HR Abu Daud dan menurut 

Tirmidzi). 

c.   Landasan Ijima 

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijima terhadap 

legitimasi al-wadi’ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat. 

2.   Prinsip-prinsip Bagi Hasil 

Pada dasarnya prinsip ini terbagi atas : 

 a). Musyarakah 

Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al–ikhtilath 

(pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara 

masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah akad 

persekutuan dalam hal modal, keuntungan dan tasharruf (pengelolaan). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian (expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. 

konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. 

Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati 

sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki 

masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah 

dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya 

sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan. 
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Prinsip dan syarat syirkah : 

1) Masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan 

hukum atas nama perserikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari 

tindakan tersebut, baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama. 

2) Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas persentase 

dan periodenya. 

3) Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan 

keuntungan bersama. 

Sedangkan persyaratan untuk modal yaitu : 

1) Harus diserahkan dan berbentuk tunai, tidak boleh berupa piutang atau 

jaminan. 

2) Harus berupa alat tukar seperti dinar, dirham, dan mata uang lainnya. 

Tidak boleh berupa barang dagangan atau komoditas. 

b)   Al-Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Secara istilah Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan. perjanjian antara penyedia 

modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi 

menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh 

oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan 

pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti 

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Bentuk ini menegaskan 

kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian 

dari pengelola. 
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Persyaratan mudharabah : 

1) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan mukallaf (cakap). 

2) Modal harus jelas jumlahnya, berupa alat tukar, tidak berupa barang 

dagangan dan harus tunai, dan diserahkan seluruhnya kepada pihak 

pengusaha. 

3) Persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus 

dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum 

dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama. 

4) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur 

tangan pihak pemodal. Pada awal transaksi pihak pemodal berhak 

menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal. 

5) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. 

Sedangkan pihak pengelola sama sekali tidak menanggungnya, 

melainkan ia menanggung kerugian pekerjaannya. 

3. Prinsip al-Murabahah 

Al-murabahah atau jual beli adalah perjanjian antara pihak bank dan pihak 

nasabah, dimana dalam operasional bank syariah di aplikasikan pada akad 

dengan pola murabahah, salam dan istishna. ketiga akad tersebut ada dalam 

skim pembiyayaan atau penyaluran dana. pihak bank membeli barang yang 

dibutuhkan oleh nasabh lalu menjualnya kenasabah dengan adanya 

penambahan keuntungan sebesar yang telah disepakati boleh kedua pihak.   

4. Prinsip sewa-menyewa 

Prinsip sewa-menyewa dapat diberlakukan dalam bentuk sewa murni (ijarah 

operating ) dan sewa dengan perpindahan kepemikilan (ijarah muntahiyah bit 

tamlik – financial lease with purchase option). Ijarah merupakan sewa-

menyewa murni tanpa adanya pemindahan hak milik, jadi ijarah hanya sebatas 

mengambil manfaat dari suatu barang . sedangkan ijarah muntahiyyah bit 

tamlik  merupakan sewa-menyewa yang berujung dengan pemindahan hak 

kepemilikan barang dari yang menyewakan kepada penyewa. Pemindahan 

kepemilikan dalam ijarah muntahiyyah bit tamlik  baik secara jual beli maupun 
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hibah dilaksanakan setelah akad ijarah  selesai . jadi dilaksanakan terlebih 

dahulu ijarah murni dalam periode tertentu, kemudian disaat akad tersebut telah 

selesai, barulah antara nasabah dan pihak bank melakukan akad pemindahan 

kepemilikan. Jadi antara akad jual beli dan sewa tidak dikumpulkan dalam satu 

transaksi. 

5. Prinsip pinjam-meminjam 

Prinsip pinjam-meminjam berbentuk akad qardh. Dalam islam dilarang praktek 

pembungaan uang atau mensyaratkan adanya bunga di dalam utang-piutang, 

jadi qardh adalah pinjaman lunak tanpa menarik keuntungan dengan 

pengambilan pinjaman hanya pada modal pokok yang dipinjamkan saja. Maka 

dari itu, qardh digunakan adalah sebagai akad pelengkap untuk memudahkan 

oprasional produk utama. Qardh  bisa diaplikasikan berbentuk dana talangan 

kepada nasabah. Qardh dapat juga digunakan untuk penyaluran dana kepada 

orang-orang tertentu yakni masyarakat tergolong rakyat kecil (ekonomi rendah) 

yang merupakan penyaluran dana berorientasi sosial, dan perbankan syariah 

dikenal dengan sebutan qardhul hasan. 

6. Prinsip jasa 

Prinsip jasa adalah berupa produk jasa perbankan selain pendanaan dan 

pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya atau melalui akad-akad 

pelengkap yang keberadaannya adalah untuk memudahkan operasional dari 

produk pendanaan dan pembiayan. Bank dapat melakukan layanan jasa 

seperti rahn(gadai), sharf (transaki valuta asing ), wakalah (perwakilan/ 

pemberian kuasa), hawalah (pengalihan utang piutang) dan kafalah (penjaminan 

/penanggungan/garansi) 

7.  Prinsip kebajikan 

Keberadaan prinsip kebajikan merupakan bagian penting  dari peran bank 

syariah sebagai baitul mal (rumah harta) yang memiliki orientasi sosial. Hal 

tersebut diaplikasikan dengan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan 



 
 

47 
 

seperti dana ZIS, wakaf uang, dan hibah. Selain itu pula termasuk pula 

didalamnya pemberian pinjaman kebajikan (qardhul hasan) yang bersifat sosial.  

C. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah 

Berbeda dengan perbankan konvensional yang dalam melaksanakan 

kegiatannya tidak berdasarkan prinsip syariah, bank syariah mendasarkannya 

pada prinsip syariah. Dalam prinsip syariah ada aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara bank dan pihak lainnya, setidaknya berdasarkan fatwa DSN 

MUI, baik dalam penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan 

lainnya.  

Pengrtian prinsip syariah secara tegas ditentukan dalam  pasal 1 angka 13 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi :  

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 

dan pihak untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyetaraan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), atau pembiyaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).  

 Ada beberapa prinsip syariah (hukum) yang dianut dan lazim dipraktikkan 

dalam system perbankan syariah yaitu:  

a) Transaksi yang tidak mengandung riba (bunga)  

b) Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli  

(murabahah)  

c) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa 

(ijarah)  

d) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan 

cara bagi hasil (mudarhabah)  

e) Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil  

(mudarabah)  dan transaksi titipan (wadiah).  
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f) Tidak adanya gharar (ketidakpastian/spekulasi)   

Perbankan syariah dalam mengelola usahanya harus berdasarkan prinsip-

prinsip syariah dan sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadist, serta tanpa adanya unsur-

unsur yang dilarang oleh agama. Ada lima prinsip dalam pengelolaan perbankan 

syariah, yaitu:  

a. Prinsip kepercayaan (fiduciary principle)  

b. Prinsip Kerahasiaan (confidential principle)  

c. Prinsip Kehati-hatian (prudensial principle)  

d. Prinsip mengenal nasabah (know your costumer principle)  

e. Hubungan hukum antara Nasabah dan Bank.37 

Sementara dalam UU No. 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa prinsip 

syariah, yaitu untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih 

meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula 

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi kegiatan 

usaha yang tidak mengandung unsu-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan dzalim. 

38 Prinsip-prinsip pokok hukum islam yang digunakan antara lain:  

1. Prinsip Keadilan (adl)  

Prinsip ini menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan 

sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan 

porsinya. Al-Qur‟an dan Hadist menempatkan keadilan (adl) sebagai tujuan 

utama dalam syariat Islam.  

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an  : 

Q.S Al-Hadiid ayat 25  

طِ   سَل نَا رُسُلنََا بِال بيَ نَِاتِ وَأنَ زَل نَا مَعهَُمُ ال كِتاَبَ وَال مِيزَانَ لِيقَوُمَ النَّاسُ بِال قِس  وَأنَ زَل نَا ال حَدِيدَ فيِهِ بَأ س  شَدِيد   لقََد  أرَ 

ُ مَن  ينَ صُرُهُ وَ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ  َ قوَِيٌّ عَزِيز  لِيعَ لَمَ اللَّّ رُسُلَهُ بِال غيَ بِ   إِنَّ اللَّّ  

Terjemahnya :  

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 

mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan.  

 

 
37Waldi Nopriansyah, 2019, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, h. 27-28.  
38Penjelasan Umum atas Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.  
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Sehingga dalam kegiatan penempatan imbalan atas dasar margin/bagi hasil 

keuntungan dilakukan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. 

Keuntungan dibagi atas dasar kondisi rill sesuai kontribusi dan resiko masing-

masing pihak. Bank tidak boleh menzalimi nasabah dengan menetapkan 

margin/bagi hasil secara sepihak, demikian pila sebaliknya dengan nasabah. 

Prinsip ini menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu 

hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan porsinya.  

2.  Prinsip rela sama rela (ridha‟iyyah)  

Prinsip rela sama rela adalah adalah bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk 

apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain, terutama nasabah, 

harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang bersifat hakiki. Artinya 

semua sepakat di atas kerelaan dan tidak ada paksaan. Asas ini didasarkan 

pada sejumlah ayat AlQur‟an seperti:  

Q.S An-Nisa‟ Ayat 29  

رَةً عَن ترََ  َٰٓ أنَ تكَُونَ تِجََٰ طِلِ إلََِّ لَكُم بيَۡنكَُم بِٱلۡبََٰ اْ أمَۡوََٰ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لََ تأَۡكُلوَُٰٓ
َٰٓ َ يََٰ اْ أنَفسَُكُمۡۚۡ إِنَّ ٱللََّّ نكُمۡۚۡ وَلََ تقَۡتلُوَُٰٓ اضٖ م ِ

 كَانَ بكُِمۡ رَحِيمٗا   

Terjemahnya :  

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

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka di antar kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu”( Q.S An-Nisa‟ 

Ayat 29). 

 

Atas dasar asas an-taradhin/al-taradhi, maka semua bentuk transaksi yang 

mengandung unsur paksaan (ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi 

hukum. Itulah sebabnya mengapa islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi 

apa pun yang mengandung unsur kebatilan (al-bathil) semisal jual beli yang 

mengandung unsur pemaksaan (bai‟al-mukrah).  

3. Prinsip Kemitraan ( Partner)  

Posisi nasabah penyimpan/penampung, pengguna dana, serta bank sejajar 

sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. 

Semuanya memilih hak, kewajiban dan bebas atas resiko dan keuntungan 

yang seimbangan. Saling menguntungkan dan tidak ada ekspolitasi. Bank 

syariah menempatkan sikap, baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi 
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yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap 

dasar hubungan antara nasabah dan bank.  

4. Prinsip Keseimbangan (tawazun)  

Prinsip ini meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, 

sector keuangan dan sector rill, bisnis dan social, serta keseimbangan aspek 

pemanfaatan dan kelestarian.  

5. Prinsip Kemaslahatan (maslahah)  

Konseptual, teoritis, dan rasionalitis dalam ekonomi islam dibangun atas 

dasar aksioma yang diderivasi dari nilai dan ajaran islam yang merupakan 

akidah umum yang bersifat universal. Aksioma tersebut bahwa setiap pelaku 

ekonomi bertujuan mendapatkan maslahah. Baik maslahah bersifat banyak 

maupun sedikit. Prinsip ini merupakan segala bentuk kebaikan yang 

berdimensi duniawi dan ukhrawi, materi, spiritual, serta individual dan 

kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yaitu kepatuhan syariah (halal), 

bermanfaat, dan membawa kebaikan secara keseluruhan yang tidak 

menimbulkan kemudaratan.  

Prinsip syariah yang wajib dipenuhi itu adalah bersumber pada fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Aspek pemenuhan ketentuan pokok hukum Islam  

b. Aspek ketentuan tidak melakukan hal yang memiliki unsur-unsur 

terlarang.39 

 

 

 

 

 

 

 

 
39Waldi Nopriansyah, 2019, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, h. 38-

40. 
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BAB 5 

AKAD–AKAD DALAM PERBAKAN SYARIAH 

 

A. Konsep Akad (Perikatan) 

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan 

qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan 

kewajiban masing-masing sesusi dengan prinsip syariah.40 Salah satu akad yang 

digunakan dalam transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah murabahah. 

Murabahah adalah kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual 

sementara nasabah sebagai pembeli. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari akad, bahwa “ Akad adalah 

kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain 

yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan 

Prinsip Syariah’’. 

Praktik akad murabahah dilapangan haruslah memenuhi rukun dan 

ketentuan yang menjadi prasyaratnya rukun dan ketentuan tersebut yaitu41: 

1. Adanya pelaku yang meliputi penjual (ba’i) dan pembeli (musytari).  

2. Adanya objek jual beli (mabi’) yang diperbolehkan secara syariah.  

3. Munculnya harga barang (tsaman) yang disebutkan secara jelas jumlah dan 

satuan mata uangnya.  

4. Terjadinya kontrak (ijab qabul) antara penjual dan pembeli. 

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam mengatur ketentuan-

ketentuan perikatan (akad). Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan 

perbankan Islam. Uraian berikut ini merupakan konsep perikatan (akad) dalam 

hukum Islam yang dijelaskan secara umum dan singkat saja. 

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam Islam dikenal 

dengan istilah aqad (akad dalam Bahasa Indonesia). Jumhur Ulama mendefinisikan 

akad adalah "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang 

menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”  

 
40Abdul Ghofur, 2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press) 
41Dimyauddin Djuwaini, 2010, Pengantar Fiqih Muamlah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

h. 111) 
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Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. 

Ikrar ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak 

pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari 

seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak 

pertama. Apabila antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling 

berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah di antara mereka. 

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah 

dapat di golongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (tijarah) dan 

transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru’). Akad dari tanskasi tijarah 

yaitu: Mudarabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah wa iqtina, ujr, sharf, 

mudharabah, musharakah, muzara’ah, musaqah, mukhabarah. Sedangkan tabarru’ 

yaitu: wasi’ah yad dhamamah, qardh,qarddhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, 

rahn, hibah, waqf, shadaqah, hadiah. 

 

B. Akad Bank Syariah 

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke 

dalam 6 (enam) kelompok pola, yaitu: 

1. Pola titipan, seperti wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah 

2. Pola pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan 

3. Pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah 

4. Pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna; 

5. Pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina; dan 

6. Pola lainnya, seperti wakalah,kafalah,hiwalah,ujr, sharf, dan rahn. 

➢ Akad Pola Titipan 

Akad berpola titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu Wadi’yad  Amanah dan 

Wadi’ah yad Dhamanah. pada awalnya,bentuk yad al-amanah `tangan amanah,' 

yang kernudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dharnanah `tangan 

penanggung: Aia Wadi' ah yad Dharnanah ini akhirnya banyak dipergunakan 

dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. 

Secara umum Wadi’ah adalah titipan murni dari pihak penitip kepada pihak 

penyimpan (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan 
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(mustawda’) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan 

hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, 

keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan 

menghendaki. Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang 

dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. 

Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompenjsasi atas 

tanggung jawab pemeliharaan. 

Pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset 

yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang 

dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus 

dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Dari prinsip yad al-amanah 

`tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yadh-Dhamanah `tangan 

penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala 

kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. 

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan sekaligus penjamin keamanan 

barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah 

mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang 

dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa 

pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh 

pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai   dengan anjuran dalam Islam 

agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle didiamkan saja). 

Rukun dari akad titipan Wadi'ah yad Amanah. maupun yad Dhamanah) 

yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut. 

1) Pelaku akad, yaitu penitip (mudr’/muwaddi) dan penyimpan penerima 

titipan (muda’/mustawda'); 

2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan 

3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul 

Sementara itu, syarat Wadi'ah. yang harus dipenuhi adalah syarat bonus 

sebagai berikut: 

1) bonus merupakan kebijakan penyimpan; dan 

2) bonus tidak disyaratkan sebelumnya. 
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➢ Akad Pola Pinjaman 

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan 

syariah adalah Qardh dan turunannya Qardhul Hasan. Karna bunga dilarang dalam 

Islam, maka pinjaman Qardh maupun Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa 

bunga. Lebih khusus Piniaman Qardhul Hasan merupakan pinjaman kebajikan 

yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. 

Qardh merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk 

pembelian barang-barang fungible (yaitu Barang yang dapat diperkirakan dan 

diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Objek dan pinjaman qardh biasanya 

adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi 

pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari 

pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanyamengembalikan pokok utang pada 

waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat 

mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. 

Rukun dari akad Qardh atau Qardhul Hasan dalam transaksi ada beberapa: 

1) Pelaku akad, yaitu muqtaridh (peminjam), pihak yang membutuhkan pihak 

yang memiliki dana, dan muqridh (pemberi pinjaman), 

2) Objek akad, yaitu gardh (dana); 

3) Tujuan, yaitu ‘iwad berupa pinjaman tanpa imbalan. 

4) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. 

Sedangkan syarat dari akad Qardh atau Qardhtul Hasan yang harus dipenuhi 

dalam transaksi, yaitu: 

1)   kerelaan kedua belah pihak; dan 

2)   dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. 

➢ Akad Pola Bagi Hasil 

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh 

para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (trustee 

profit sharing) dan musyarakah (joint venture profit sharing). Musyarakah 

merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. 
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Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum 

digunakan dalam fikih Islam42. 

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha 

pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, rnembiayai investasi usaha 

baru atau yang sudah berjaian. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam 

manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat 

membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat 

meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha 

tersebut. 

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus 

sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, 

perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila 

usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat basil 

likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka 

mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra 

usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. 

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, 

yaitu: 

1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha; 

2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh); 

3) shighah, yaitu Ijab dan Qabul. 

Syarat dari akad musyarakah yaitu : 

akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya 

tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.  

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal ialah penyerahan modal 

uang kepada oarang yang beniaga sehingga ia mendapatkan persentase 

keuntungan43. Sebagai suatu bentuk kontark, mudharabah merupakan akad bagi 

hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa di sebut shahibul mal/rabbul mal, 

menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa 

 
42Usmani, M. Taqi. 1999. An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma‟arif. 
43Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi. 2004. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. (Jakarta: 

Darul Haq) 
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disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa 

keuntungan yang di hasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan 

yang ditentukan sebelumnya dalam akad. 

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa, yaitu: 

1) Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki 

modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak 

yang padai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal; 

2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh); 

dan 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul 

Sementar itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah 

terdiri dari syarat modal dan kewuntungan. Syarat modal yaitu; 

1) Modal harus berupa uang; 

2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya; 

3) Modal harus tunai bukan hutang; dan 

4) Modal ahrus diserahkan kepada mitar kerja 

➢ Akad Pola Jual Beli 

Jual beli atau perdagangan atau perniagaan atau trading secara terminologi 

Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau 

memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan. 

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli 

tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang 

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan 

tingkat keuntungan yang diinginkan. 

Rukun dari akad murabahah yang ahrus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa, yaitu: 

1) Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk 

dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan 

membeli barang; 

2) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dana tasaman (harga); dan 
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3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

Beberapa syarat pokok murabahah antara lain scbagai berikut. 

1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara 

eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan 

menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang 

diinginkan. 

2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya. 

3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, 

seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam 

biaya perolehan.akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, tidak 

boleh dimasukkan dalam harga suatu transaksi. 

4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang 

dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, 

barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual. 

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan 

penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, 

tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam 

perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan 

harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-

produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, 

dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang non fungible seperti batu mulia, lukisan 

berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek 

salam (Al-Omar clan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang 

diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. 

Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan 

diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. 

Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa, yaitu: 
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1) Pelaku akad, yaitu muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan 

memesan barang, clan muslam ilaih (penjual) adalahpihak yang memasok 

atau memproduksi barang pesanan; 

2) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (muslam fiih) dengan 

spesifikasinya dan harga (tsaman); dan 

3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. 

Syarat-syarat salam antara lain sebagai berikut: 

1) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam 

ditandatangani. 

2) Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komiditas yang kualitas dan 

kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat. 

3) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu 

mumpunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan 

perselisihan. 

4) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas 

5) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam 

kontrak 

6) Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus di serhkan 

langsung. 

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk  memproduksi barang 

atau komidatas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istishna merupakan salah satu 

bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Jika perusahaan 

mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari 

perusahaan, maka kontrak/akad istishna muncul. Agar akad istishna menjadi sah, 

harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki 

spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna pembayaran 

dapat di muka, di cicil sampai selesai, atau di belakang. Rukun dari akad istishna 

yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal,yaitu: 

1) Pelaku akad , yaitu mustashni’ (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan 

dan memesan barang, dan shani’ (penjual) adalah pihak yang memproduksi 

barang pesanan 
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2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (mashnu’) daengan spesifikasinya dan 

harga (tsaman); dan 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

➢ Akad Pola Sewa 

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi 

berpola sewa atau ijarah. Ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan, 

adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. 

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada 

mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tatapi merupakan aktivitas 

usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk 

membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barnag 

dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset 

tersebut. 

Rukun dari akad iajrah yanh harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa: 

1) Pelaku akad. Yaitu musta’jir (penyewa) dalah pihak yang menyewaaset, 

dan mu’jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan 

2) Objek akd, yaitu ma’jur (aset yang disewakan), dan ujarah 9harga sewa); 

dan 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

Syarat harus dipenuhi agar hukum syariha terpenuhi. 

1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yng disewakan tersebut 

harus tertentu dan diketahui dengan jels oleh kedua belah pihak; 

2) Kepemilikan aset tetap pada yang benyewakan yang bertanggung jawab 

atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut teru dapat memberi manfaat 

kepada penyewa; 

3) Akad ijarah dihentikan pada saat asett yang berasngkutan berhanti 

membrikan manfaat kepada penyewa; 

4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan 

sebelumnya pada saat kontrak berakhir. 
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Ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian 

untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga 

transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. 

➢ Akad Pola Lainnya 

Wakalah atau biasa disebut perwakilan, dalah perlimpahan kekuasaan oleh 

satu pihak kepada pihak lain. 

Rukun dari akad ini yaitu : 

1) Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang membrikan 

kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang 

diberi kuasa; 

2) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); dan 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

Sedangkan syarat nya antara lain sebagai berikut: 

1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; dan 

2) Tidak bertentangan dengan syariat islam 

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggunagn yang diberikan oleh 

penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 

yang di tanggung. 

Rukun dari akad kafalah yaitu: 

1) Pelaku akad, yatiu kafil(penanggung) adalah pihak yang menjamin dan 

makful(ditanggung), adalah pihak yang dijamin; 

2) Objek akad, yaitu makful alaih (tertanggung) adalah objek penjamminan; 

dan 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul 

Sedangkan syaratnya yaitu: 

1) Objek akad harus jelas dan dapat dijaminkan;dan 

2) Tidak bertentangan dengan syariat islam. 

Hawalah adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang 

berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya 

Rukun dari akad hawalah yaitu: 
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1) Pelaku akad, yaitu muhal adalah pihak yang berhutang, muhil adalah pihak 

yang mempunyai piutang, dan muhal ‘alaih adlaah pihak yang mengambilalih 

utang/piutang; 

2) Objek akad, yaitu muhal bih (utang); dan 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

Sedangkan syaratnya yaitu : 

1) Persetujuan para pihak terkait; dan 

2) Kedudukan dan kewajiban para pihak 

rahn  adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam 

hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat 

meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. 

Rukun dari akad rahn yaitu: 

1) Pelaku akad, yaitu rahin (yang menyerahkan barang), dan 

murtahin(penerima barang) 

2) Objek akad, yaitu marhun (barang jaminan) dan marhun bih (pembiayaan); 

dan 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

Sedangakn syaratnya yaitu: 

1) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan; dan 

2) Penjualan jaminan 

Jaul beli valuta dengan valuta lain. 

Rukun dari akad ini yaitu: 

1) Pelaku akad, yaitu penjuual dalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, 

dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta 

2) Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si’rus sharf (nilai tukar); dan 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul 

Syaratnya yaitu: 

1) Valuta (sejinis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukarkan dengan 

jumalh yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai 

dengan nilai tukar; dan 

2) Waktu penyerahan 
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Menurut Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank 

Syariah: dari teori ke praktek, di samping harus memenuhi rukun jual beli, ada 

syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah sehingga tidak terjadi rusak pada 

akad tersebut. Adapun syarat-syarat Syarat Murabahah sebagai berikut: 

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.  

3. Kontrak harus bebas dari riba. 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian. 

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian 

dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah.., h. 102. 
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BAB 6 

FATWA–FATWA DEWAN SYARIAH NASONAL (DSN) 

 

A. Pengertian Dewan Syariah Nasional (DSN)  

 Dewan Syariah Nasional adalah dewan atau badan pengawasan 

yang berada pada level atau lingkup nasional, yang tugas dan kewajiban 

utamanya adalah untuk menganalisa dan memformulasikan prinsip-prinsip 

syariah salah satunya adalah dengan melalui penerbitan fatwa sebagai panduan 

dalam bisnis keuangan Islam. Prinsip-prinsip syariah yang dibahas dalam 

lembaga dewan ini tidaklah semata-mata terfokus pada hal-hal terkait bank 

semata, lebih dari itu, meliputi semua bisnis keuangan Islam yang di terapkan 

di negara Indonesia, mencakup asuransi, pasar, di dewan ini juga bertanggung 

jawab untuk memastikan dan mengawal bahwa berbagai panduan tersebut 

diterapkan. Para anggota dewan ini terdiri dari ahli di bidang syariah dan 

praktisi di dalam ekonomi, khususnya di dalam keuangan. Untuk mendorong 

terciptanya efektivitas yang lebih tinggi, dewan ini didukung oleh anggota 

team sekretariat yang memantau draf/naskah dan editing/menyunting dari 

fatwa setelah persetujuan oleh pertemuan pleno dari para anggota dewan ini.45 

 Berbeda dengan negara lain, Malaysia misalnya, dewan semacam 

ini berada dalam kelembagaan Bank Sentral dan memerankan fungsi advisory 

atau pemberian nasehat, di Indonesia, DSN tidak berada di bawah 

kelembagaan Bank Indonesia. DSN merupakan bagian atau organ dari Majelis 

Ulama Indonesia (Indonesia Ulama Counci). Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

adalah asosiasi ulama Islam yang mewakili berbagai organisasi Islam, seperti 

Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. 

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) jika dilihat dari penjelasan di atas, 

berarti sebuah lembaga yang bersifat non governmental (non pemerintah). 

Meski demikian, MUI ini adalah satu-satunya asosiasi ulama yang 

mendapatkan pengakuan yang tinggi dari pemerintah.338  Sebagai kesimpulan 

dari apa yang telah jelas di depan, maka pendirian lembaga DSN merupakan 

aspirasi dari rakyat (public-initiated) dan bukannya aspirasi pemerintah 

(government-initiated). Di karenakan mulai berdirinya perbankan syariah di 

Indonesia, maka MUI kemudian mendrikan atau  membentuk DSN. Inisiatif 

dari MUI untuk membentuk sebuah badan syariah, dapat dilihat sebagai 

sebuah respons yang fair dikarenakan memang dalam faktanya bahwa MUI ini 

 

45Agus triyanta, Hukum Perbankan Syariah,Setara Press, (Malang), 2016), h.140-141 
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juga terlibat dalam rancangan pendirian bank-bank Islam (Syariah) di 

Indonesia46.  

 Di Indonesia, kerangka hukum terkait dengan peranan dari dewan 

syariah, sama halnya dengan tugas dan tanggung jawab dari para anggotanya, 

masih perlu dilengkapi dan ditingkatkan. Sebagimana telah menjadi jelas 

dalam penjelasan dimuka, DSN bukanlah badan atau lembaga pemerintahan, 

dan karenanya Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak memiliki otoritas 

untuk mengatur termasuk dengan cara mengeluarkan auran yang mengikat 

terhadap badan ini beserta anggotanya47. 

 Kebalikan dari DSN, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah 

sebuah entitas hukum yang berada integral dengan industri perbankan, dan 

mereka ditunjuk atau diangkat dengan menggunakan proses dan prosedur yang 

sebagainya ditetapkan oleh bank sentral, maka langkah-langkah dan tindakan-

tindakan tertentu dapat dilakukan oleh bank sentral untuk men screening 

proses pengangkatan anggota DPS dengan cara harus mematuhi garis panduan 

yang di buat oleh bank sentral. Dalam masalah ini, sebuah surat edaran dari 

bank340 telah diterbitkan perihal berbagai tugas dan tanggung jawab dari 

anggota badan ini48.  

 Barangkali, dengan adanya pandangan tentang kurangnya 

kandungan materi (content) dari garis panduan tentang tugas dan tanggung 

jawab dari DPS341 kode etik dari dewan syariah yang diterbitkan oleh Islamic 

Financial Service Board (IFSB) barangkali perlu dipertimbangkan. Meski 

demikian, Ketua DSN dengan penuh kehati-hatian mempertimbangkan tentang 

bagaimana standar atau kode etik tersebut dapat di adopsi di Indonesia. 

Menurutnya, hal itu tentu saja harus mempertimbangkan praktik operasional 

internal dari bank syariah di Indonesia, dan juga mempertimbangkan berbagai 

hal terkait dengan pandangan mazhab dimana perbankan syariah Indonesia 

mengafiliasikan diri49.  

B. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah 

Nasional (DSN) serta Keanggotaanya 

 

 Senasib dengan Shariah  Advisory Council (SAC) di Malaysia, 

Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia juga didirikan atau dibentuk 

lebih belakangan dibandingkan dengan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah  

 
46Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah,Setara Press, (Malang), 2016), h.141 
47Ibid , Hukum Perbankan Syariah,Setara Press, (Malang) 2016), h.142 
48Ibid , Hukum Perbankan Syariah,Setara Press, (Malang) 2016), h.142 
49Ibid , Hukum Perbankan Syariah,Setara Press, (Malang) 2016), h.142 
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(DPS) yang ada dalam perusahaan perbankan atau perusahaan bisnis di bidang 

keuangan. Bisnis perbankan Islam di Indonesia mulai eksis pada tahun 1992 

dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan didirikannya 

bank tersebut, maka DPS pun kemudian dibentuk. Di sisi lain, pembentukan 

dari DSN, sebagai lembaga yang berfungsi dalam lingkup nasional dan lintas 

industri, barulah terjadi tujuh (7) tahun dari berdirinya bank syariah pertama 

tersebut, tepatnya DSN baru dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

pada tahun 199950.  

 Fakta sejarah ini menunjukan bahwa pada masa sebelum 

dibentuknya DSN, DPS dalam industri perbankan bekerja secara sendirian dan 

independen dalam menyelesaikan berbagai isu dan permasalahannya syariah. 

Barulah setelah berdirinya DSN, panduan-panduan tertentu dalam bentuk 

fatwa dan keputusan-keputusan diterbitkan untuk mengarahkan DPS dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam industri perbankan syariah 

di Indonesia. 

1. Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan 

Syariah Nasional (DSN). 

Meskipun Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan 

adalah Undang-undang pokok yang pertama kali memberikan pengaturan 

relatif lengkap yang harus dirujuk bagi perbankan syariah di Indonesia, 

tetap saja di dalamnya tidak ada pengaturan tentang DPS. Meski demikian, 

peraturan Bank Sentral di Indonesia, atau yang di kenal dengan PBI 

(Peraturan Bank Indonesia), telah  memberikan garis panduan dalam hal-

hal dengan lembaga DPS ini. 

 Dalam perjalanan perbankan syariah di Indonesia, ada dua peraturan 

yang pertama kali memberikan aturan berkaitan dengan DPS; Pertama , 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaiman 

diubah dengan PBI no: 7/35/PBI/2005. Dan kedua Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 8/3//PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank 

umum konvensioanal menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan 

Usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum 

konvensional. Peraturan-peraturan ini masing-masing adalah perangkat 

hukum yang dirancang untuk mengatur bank Islam  (syariah) serta bank 

konvensional yang membuka syariah window. 

 Kemudian dengan aturan terkait keharusan pembentukan Dewan 

Pengawasan Syariah ini di perbaharui dan ditegaskan kembali, selaras 

dengan lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal itu 

 
50Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah, Setara Press, (Malang, 2016), h.143 
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kemudian diatur dalam; Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 

tentang bank umum syariah, dan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/10/PBI/2009 tentang unit usaha syariah, serta PBI Nomor 

11/15.PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional 

menjadi bank syariah.  Dan lebih detail lagi, aturan dengan keharusan 

pendirian DPS juga disebutkan dalam; Surat Edaran Bank Indonesia No. 

11/9/DPbS Kepada Semua Bank Umum Syariah di Indonesia, 7 April 2009, 

serta, Surat Ederan Bank Indonesia No./11/28/DPbS Kepada Semua Unit 

Usaha Syariah di Indonesia, 5 Oktober 2009. 

 Disebutkan dalam PBR No.11/3/2009 bahwa Bank Umum Syariah 

wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor 

pusat.344 Dan disebutkan juga dalam Surat Edaran BanK Indonesia 

No.11/9/DPbS Kepada Semua Bank Umum Syariah di Indonesia, 7 April 

2009, bahwa aplikasi untuk mendapatkan izin bagi pendirian sebuah bank 

Islam harus ditujukan kepada Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia. 

Lebih dari itu pembentukan DPS harus dimasukan dalam aplikasi tersebut, 

bahkan disertai juga dengan lingkup pekerjaan yang harus di tangani, tugas 

dan tanggung jawab dari dewan pengawas syariah tersebut. Hal ini 

dinyatakan dengan jelas pada poin II.A dari surat edaran ini.345 Peraturan 

ini juga memberikan rambu-rambu bahwa lembaga keuangan yang akan 

menyelenggarakan bisnis perbankan syariah harus menyampaikan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat tentang 

pembentukan dari dewan pengawas semacam di atas51. 

Berkaitan dengan bank konvensional yang membuka dan melayani 

transaksi atau bisnis perbankan syariah, perangkat hukum yang ada juga 

sudah menampung pengaturan hal tersebut. Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank 

Konvensional Menjadi Bank Syariah, menyebutkan bahwa aplikasi untuk 

mendapatkan izin atau lisensi haruslah didukung dengan pembentukan 

Dewan Pengawas Syariah beserta pemenuhan akan berbagai persyaratan-

persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 Berbagai pengaturan tersebut di atas memberikan ketegasan bahwa 

pembentukan dewan pengawas tersebut adalah suatu langkah yang sangat 

penting dalam kaitannya dengan operasional bisnis perbankan syariah di 

Indonesia. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak hanya masalah 

pembentukan dewan tersebut saja yang penting dalam  konteks desain dari 

operasional yang kelak akan dilakukan oleh bank tersebut jika telah berdiri, 

namun kewajiban dari calon bank yang akan didirikan namun kewajiban cari 

 

51Agus triyanta,Hukum Perbankan Syariah,Setara Press, (Malang, 2016), h.144-145 
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calon bank yang akan didirikan tersebut, tetapi kewajibannya untuk jaga 

menyerahkan outline dari tugas-tugas dan tanggung jawab dari para anggota 

dewan syariah tersebut, jelas merupakan salah satu poin yang sangat 

signifikan. 

2. Persyaratan dalam kualifikasi bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) 

 Sebagaimana sifat dari tugas dan tanggung jawab dari Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) adalah untuk memecahkan atau menyelesaikan 

berbagai permasalahan syariah yang berkaitan dengan bisnis perbankan 

syaraih, maka persyaratan yang paling penting bagi setiap anggota dari 

dewan ini adalah kepakaran dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. 

Mendasarkan pada hal tersebut, PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum 

Syariah maupun PBI  No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, 

menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan berikut52. 

a) Integritas  

b) Kompetensi; dan 

c) Reputasi keuangan 

 Untuk dapat memenuhi persyaratan tentang integritas sebagaimana 

dituntut dalam aturan tersebut di atas, anggota dari Dewan Pengawas Syariah 

harus memenuhi berbagai criteria di bawah ini. 

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 bank yang sehat dan tangguh 

(sustainable) 

d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana di atur dalam 

ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) 

yang di tetapkan BI. 

 Persyaratan yang kedua tersebut, yakni kompetensi, sebagaimana 

yang dapat di tarik dari makna katanya, sebagian besar terkait dengan berbagai 

aspek tertentu yang mendukung kemampuan yang di miliki oleh DPS.  Karena 

itu, Klarifikasi yang ditegaskan oleh regulasi yang ada juga menegaskan 

bahwa anggota dari dewan atau badan ini haruslah kompeten dalam ilmu 

pengetahuan dan pengalaman dalam bidang shari’ah mu’amalah dan 

pengetahuan umum dalam bidang perbankan dan atau  keuangan. 

 Khusus terkait dengan persyaratan yang ketiga, yakni persyaratan 

terkait dengan reputasi keuangan, telah didefinisikan secara jelas dalam 

 
52Agus Triyanta,Hukum Perbankan Syariah,Setara Press, (Malang, 2016), h.148 
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peraturan atau  regulasi yang ada dengan dua ukuran atau indicator. Pertama, 

bahwa yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar orang yang mengalami 

riwayat yang buruk dalam hutang atau pembiyaan, dan kedua, orang yang 

bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi angggota dari dewan 

direktur atau anggota dari dewan komisaris yang terbukti bersalah telah 

menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu lima tahun sampai 

percalonan yang bersangkutan dalam DPS53. 

 Meski kedua peraturan di atas dirancang untuk mengatur 2 (dua) 

jenis perbankan Syariah yang berbeda, ialah Bank Umum Syariah (BUS) dan  

Unit Usaha Syariah (UUS), namun ternyata dalam dal pengawasan syariah, 

kedua jenis bank syariah tersebut tidak mengalami banyak perbedaan, 

khususnya dalam hal syarat-syarat atau criteria bagi orang yang menduduki 

DPS ternyata tidak ada perbedaan. Artinya, UUS, meski masih menginduk 

pada bank yang beroperasi dalam sistem konvensional, tetap harus memenuhi 

criteria yang tidak lebih ringan. Meskipun secara teknis bagi BUS akan  lebih 

mudah untuk memenuhinya, di karenakannya antara lain bahwa penyamaan 

viksi ke syariah di kalangan pemegang saham bukan masalah yang berat. Hal 

ini disebabkan karena sejak awal BUS memang hanya untuk beroperasi 

dengan mendasarkan pada prinsip syariah. 

Ada beberapa prosedur tertentu yang harus di patuhi dalam Hal 

pengangkatan atau penunjukan anggota DPS. Prosedur tersebut, sebagaimana 

yang telah dirumuskan secara internal oleh lembaga perbankan yang 

bersangkutan, haruslah mematuhi dengan regulasi yang di keluarkan oleh 

Bank Indonesia. Selama prosedur tersebut dibentuk dengan dasar-dasar yang 

sangat tergantung pada kebijakan internal dari bank yang bersangkutan maka 

dewan direktur pada lembaga perbankan  tersebut bertanggung jawab untuk 

mematuhi prosedur penunjukan atau pengangkatan anggota dari DPS dalam 

bank. 

 

C. Peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional 

(DSN) 

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah 

mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang 

berlaku  dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank 

konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan  (guidelines) yang 

mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan 

Syariah Nasional54.  

 
53Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah, Setara Press, (Malang, 2016), h.149 
54Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani 2001), h.180 
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 Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala 

(biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai 

dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini di muat dalam laporan tahunan 

(annual report) bank bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah 

adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang 

diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai 

penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan diwafatkan 

oleh Dewan Syariah Nasional sesuai mekanisme kerja DPS. 

Sejalan dengan berkembanganya lembaga keuangan syariah di Tanah 

Air, berkembang pulah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-

masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-

masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus di syukuri, 

tetapi juga di waspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya 

kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan 

hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena 

itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah 

Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat 

nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya 

bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan 

Syariah Nasional DSN55. 

 Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan 

hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang 

sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama 

Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan 

Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional 

dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris 

serta  beberapa anggota56. 

 Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-

produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan 

ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain 

seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan 

pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan 

produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis 

panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawasan Syariah 

pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan 

produk-produknya. 

 Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan 

memberi fatwa bagi produk-produk yang di kembangkan oleh lembaga 

 
55Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani 2001), h.181 
56Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 181.182 
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keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh 

manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah dan 

lembaga yang bersangkutan. 

 Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan 

rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah 

Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional 

dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang 

bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini 

dilakukan Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan 

Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.57 

 

D. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan 

syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah 

pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah 

Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan 

fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penangannya dari masing-masing 

Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah antara 

lain: 58. 

1. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi 

dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang 

berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. 

2. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong 

penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. 

3. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi 

perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang 

ekonomi dan keuangan.59 

 

1. Fatwa Tentang Giro 

 Dalam fatwa DSN  memutuskan dua jenis giro dengan status 

hukumnya masing-masing. Pertama, giro yang berdasarkan perhitungan 

bunga yang secara syariah tidak dibenarkan. Kedua, yang dibenarkan 

secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah, dan 

Wadiah. Atau fatwa mengharamkan giro konvensional yang didasarkan 

 
57Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 182 
58Ahmad Rajafi, Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia , (Yogyakarta PT. Lkis 

Printing Cemerlang 2013),h.58-59 

59Ahmad Rajafi, Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia , (Yogyakarta PT. Lkis 

Printing Cemerlang 2013), h. 59 
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atas bunga dan memberikan alternative kepada bank syariah untuk 

memberikan layanan giro kepada nasabahnya baik mendasarkan pada akad 

wadiah ataupun mudharabah60. 

a) Giro berdasarkan bunga  

Giro jenis pertama yang didasarkan atas perhitungan bunga 

disimpulkan oleh Dewan sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan secara 

syariah.  Penetapan status hukum ini didasarkan atas Q.S Al-Nisa: 29 

b) Giro berdasarkan wadiah  

Berdasarkan giro ini Dewan berfatwa dengan menggunakan dalil 

tentang amanah yaitu Q.S Al-Baqarah: 283 

c)  Giro berdasarkan mudharabah  

Dalam menetapkan hukum giro berdasarkan mudharabah ini, Dewan 

menggunakan metode ta’lili dengan bersandar kepada illat qiyasi untuk 

menganalogikan giro dengan mudharabah.  

2. Fatwa Tentang Murabahah 

Fatwa mendefinisikan murabahah sebagai “ menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam menetapkan 

kebolehan murabahah ini Dewan menggunakan metode bayani dengan 

berdalil Q.s Al-Baqarah: 275 

3. Fatwa Tentang Pembiyaan Mudharabah 

Dalam menetapkan mudharabah ini Dewan menggunakan metode bayani 

dengan bersandar kepada hadis: 

 “Abbas ibn Abd al-mutahlib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, 

ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan 

tidak menuruni lembah, serta tidak membeli haram ternak. Jika persyaratan 

itu di langgar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika 

persyaratan yang ditetapkan  Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 

membenarkannya”. (Thabrani dari Ibn Abbas)61. 

 

4. Fatwa tentang Ijarah  

Dalam menetapkan hukum kebolehan ijarah ini, Dewan menggunakan 

motode bayani dengan berdalil pada Q.S Al-Baqarah: 233 

5. Fatwa Tentang Hawalah  

Dalam menetapkan status hukum hawalah ini dewan menggunakan metode 

bayani dengan ber-istidlal kepada hadis: 

 
60Jurnal Al-Adalah, Vol.10, No 1 (2011) : Volume X. No. 1 Januari 2011 
61Jurnal Al-Adalah, Vol 10, No 1 (2011) : Volume X. No. 1 Januari 2011 
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‘Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. 

Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang 

yang mampu, terimalah hawalah itu”. 

6. Fatwa Tentang Wakalah 

Dalam menetapkan fatwa tentang wakalah ini, Dewan menggunakan 

metode bayani dengan ber-istidlal kepada dua ayat Al-Quran pertama, 

tentang kisah Ashhab al-Kahfi Q.s al-Kahfi 18:19 dimana ayat ini 

mengungkapkan perginya salah seorang Ashhab Al-kahfi yang bertindak 

untuk dan atas nama rekan-rekannhya sebagai wakil mereka dalam memilih 

dan membeli makanan.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62Jurnal Al-Adalah, Vol 10, No 1 (2011) : Volume X. No. 1 Januari 2011 
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BAB 7 

MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN SYARIAH 

A.  Manajemen Risiko Perbankan Syariah 

1. Manajemen Risiko 

Kata “risiko” banyak di gunakan dalam berbagai pengertian dan bisa di 

pakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Istilah “risiko” (risk) 

memiliki banyak definisi. Tetapi pengertian secara ilmiah sampai saat ini masih 

tetap beragam. Menurut kamus besar bahasa indonesia versi online, risiko adalah 

“akibat yang kurang atau tindakan”. Dengan kata lain, risiko merupakan 

kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta 

sasaran sebuah organisasi atau individu. 

Bandingkan dengan definisi konseptual mengenai risiko menurut Robert 

Charette bahwa : 

1. Risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang 

2. Risiko melibatkan perubahan (misalnya perubahan pikiran, pendapat, aksi, 

atau tempat) 

3. Risiko melibatkan pilihan dan ketidak pastian bahwa pilihan itu akan 

dilakukan 

Secara ringkas risiko dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa 

yang dapat menimbulkan kerugian. Namun demikian, dalam ranah analisis 

investasi, risiko di identifikasikan sebagai kemungkinan hasil uang di peroleh 

menyimpang dari yang di harapkan.63 

2. Pengertian Manajemen Risiko 

Menurut Australian Risk Manajement Standard, manajemen risiko adalah 

kultur, proses, dan struktur yang di arahkan untuk merealisasikan peluang 

potensial dan sekaligus mengelola dampak yang merugikan. Sedangkan 

definisi yang lain menyebutkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu 

pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian 

yang berkaitan dengan ancaman. Ini merupakan suatu rangaian aktivitas 

manusia yang meliputi penilaian risiko, pengembangan risiko 

pengembangan strategi untuk mengelola risiko, dan mitigasi risiko dengan 

menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. 

 
63Tony Pramana, Manajemen Risiko Bisnis, (Jakarta: Sinar Ilmu Publishing, 2011), h. 77 
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Manajemen risiko juga merupakan suatu sistem pengawasan 

risiko, bahkan perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta 

keuangan suatu badan atau perorangan atas kemungkinan timbulnya 

suatu kerugian karena adanya risiko tersebut. Dalam pengertian praktis, 

konsep ini dapat di artikan sebagai proteksi ekonomis terhadap kerugian 

yang mungkin timbul atas aset dan pendapatan suatu perusahaan. 

Demikianlah, manajemen risiko merupakan proses formal 

dimana faktor-faktor risiko secara sistematis di identifikasikan, diukur 

dan dicari solusinya. Manajemen risiko dengan kata lain adalah metode 

penanganan sistematis formal yang di konsentrasikan pada 

pengidentifikasian dan pengontrolan peristiwa atau kejadian yang 

dimiliki kemungkinan perubahan yang tidak di inginkan.64 

Dalam konteks proyek, manajemen risiko adalah seni dan 

pengetahuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta menjawab 

faktor-faktor risiko sepanjang masa proyek. Dalam manajemen risiko 

tradisional, faktor di letakkan pada risiko-risiko yang timbul oleh 

penyebab fisik atau legal (bencana alam atau kebakaran, kematian, serta 

tuntutan hukum). Sedangkan dalam manajemen risiko keuangan, fokus 

diberikan pada risiko yang dapat di kelola dengan menggunakan 

instrument-instrumen keuangan. Tapi, pada dasarnya strategi yang 

dapat di ambil dalam semua manajemen risiko, memindahkan risiko 

kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, 

dan menampung sebagian atau semua kensekuensi risiko. 

B. Macam-Macam Risiko Perbankan Syariah 

1. Risiko Kredit/Pembiayaan (Financing Risk) 

Resiko kredit muncul jika Bank bisa memperoleh kembali cicilan 

pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi 

yang dilakukannya Bagi bank syariah, dimana kegiatan usaha 

penyaluran pembiayaan digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa, 

investasi dan partnership. Manajemen risiko pembiayaan akan 

memiliki karakteristik yang unik, misalnya : 

a. Untuk transaksi murabahah 

Bank syariah menghadapi risiko murabahah yakni tidak 

dipenuhinya pembayaran yang telah diperjanjikan secara tepat 

waktu, sementara bank telah melakukan penyerahan barang. 

 
64Ibid,h. 79 
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b. Untuk Ba’i al-salam dan istisna 

Bank menghadapi risiko kegagalan menyediakan barang dengan 

kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan atau gagal menyediakan 

barang tepat pada waktu yang telah disepakati. 

c. Untuk ijarah 

Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) Risiko yang timbul akibat 

ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah 

besar di akhir periode. Hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan 

dengan sistem Ballon Payment (pembayaran angsuran dalam 

jumlah besar di akhir periode).65 

d. Untuk mudharabah/musyarakah 

Risiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah meliputi risiko bisnis yang di biayainya. Bank 

sebagai shahibul mal menghadapi risiko ketidak jujuran 

mudharib. Karakteristik dari mudharabah/musyarakah adalah 

bank tidak di mungkinkan untuk terlibat dalam manajemen 

usaha mudharib/musyarik, yang mengakibatkan bank memiliki 

kesulitan tersendiri dalam assessment maupun kontrol terhadap 

pembiayaan yang di berikan. 

2. Risiko Pasar (Market Risk) 

Risiko pasar adalah kerugian yang dapat di alami bank melalui 

pertofolio/asset yang di milikinya, sebagai akibat pergerakan variabel 

pasar (adverse movement) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar 

yang dimaksud adalah suku bunga (interest rate) dan nilai tukar 

(voreign xcange rate). 

Risiko pasar anatara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti 

kegiatan tresuri dari investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar 

uang maupun pernyataan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan 

dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan 

penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. 

a. Risiko bagi hasil 

Risiko bagi hasil adalah potensi kerugian yang timbul akibat 

pergerakan syirkah bagi hasil di pasar yang berlawanan dengan 

posisi atau transaksi bank mengandung risiko. 

b. Risiko nilai tukar 

Risiko nilai tukar (foreign exchange risk) adalah risiko kerugian 

akibat pergerakan yang berlawanan dari niali tukar pada saat 

bank memiliki posisi terbuka. 

 
65M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank: Konvensional & Syariah, (malang: UIN 

Malang Press, 2008), h.153 
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3. Risiko Likuiditas (likudity Risk) 

Likuiditas secara umum dapat di definisikan sebagai kemampuan bank 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera. 

Sedangkan risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak 

mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas 

dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Risiko likuiditas pasar 

Yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan 

offsetting posisi tertentu dengan harga pasar, karena kondisi 

likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di 

pasar (market disruption). 

b. Risiko likuiditas pendanaan 

Yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan 

asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.66 

4. Risiko Oprasional 

Risiko oprasional adalah risiko yang disebabkan ketidak cukupan dan 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan 

sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi oprasional 

bank. Risiko oprasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional 

bank, seperti kegiatan penyediaan dana, tresuri dan investasi, oprasional 

dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, 

tekhnologi dan sistem informasi serta sistem manajemen, dan 

pengelolaan sumber daya manusia. 

5. Risiko Hukum/Legal 

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan 

aspek yuridis, yang antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, 

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau 

kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan 

pengikatan agunan yang tidak sempurna.67 

6. Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh antara lain: 

a. Publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank, 

terutama dengan pemberitaan media massa. 

b. Persepsi terhadap bank 

 
66Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, h. 984 
67Ibid, h. 995 
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c. Kehilangan kepercayaan dari coustumer, counterpart atau 

regulator.68 

7. Risiko Strategik (Strategic Risk) 

Risiko strategic adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan 

pelaksanaan trategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan 

bisnis yang tidak tepat atau kurang respontifnya bank terhadap 

perubahan eksternal. 

8. Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak 

mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan 

berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak-pihak 

yang berwenang dalam perbankan maupun terkait lainnya, seperti CAR, 

KAP ,PPAP, BMPK, PDN, Pajak dan sebagainya. 

 

C. Identifikasi Hazard/Risiko 

Identifikasi hazard adalah mempertimbangkan semua aspek dari 

situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara 

historis sudah di ketahui. Dalam mengidentifikasi hazard, pengalaman tidak 

dapat terlalu di andalkan. Oleh karena itu, identifikasi ini merupakan alat 

paling efektif yang tersedia. 

Hazard potensi bahaya merupakan segala hal atau sesuatu yang 

mempunyai kemungkinan mengakibatkan kerugiaan pada manusia, harta 

benda maupun lingkungan. 

Di tempat kerja, potensi bahaya sebagai sumber risiko khususnya 

terdapat keselamatan dan kesehatan di perusahaan akan selalu di jumpai, 

antara lain berupa : 

1. Faktor fisik; kebisingan, cahaya, radiasi, vibrasi, suhu, debu 

2. Faktor kimia; gas, uap, asap, logam berat 

3. Faktor biologik; tumbuhan, hewan, bakteri, virus 

4. Aspek ergonomi; desain, sikap, dan cara kerja 

5. Stressor; tekanan produksi, beban kerja, monotomi, kejenuan 

6. Listrik dan sumber energi lainnya 

7. Mesin, peralatan kerja, dll 

8. Sistem manajemen 

9. Pelaksanaan/manusia; perilaku, kondisi fisik, interaksi 

Idetifikasi Risiko perbankan syariah 

 
68M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank: Konvensional & Syariah, h. 158 
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1. Identifikasi risiko pembiayaan 

a. Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada 

seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan 

tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko 

pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti 

pembiayaan (penyediaan dana), tresuri tertentu, dan pembiayaan 

perdagangan. 

b. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, 

penilaian risiko harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan 

khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan 

atau agunan yang diberikan. 

c. Untuk kegiatan tresuri dan investasi, penilaian risiko pembiayaan 

harus memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, 

karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan dan 

likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

risiko pembiayaan.69 

2. Identifikasi risiko pasar 

a. Identifikasi risiko bagi hasil 

Bank wajib melakukan identifikasi risiko secara tepat yang terdapat 

pada asset, transaksi derifatif, instrument keuangan lain baik pada 

aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas bank secara 

keseluruhan. 

b. Identifikasi risiko nilai tukar 

Bank wajib melakukan identifikasi secara tepat yaitu mengenai 

asset transaksi derivatif dan instrument keuangan lain yang 

mengandung risiko nilai tukar baik pada aktivitas fungsional 

tertentu maupun aktivitas bank secara keseluruhan. 

3. Identifikasi risiko likuiditas 

a. Bank harus melakukan identifikasi dan analisis secara cermat 

produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional yang 

mengandung risiko likuiditas. 

b. Bank harus melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak 

penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas 

karena kondisi likuiditas bank tergantung pada pola cash flow 

dalam berbagai kondisi. 

c. Bank dapat menerapkan berbagai skenario yang digunakan untuk 

menilai arus kas dan posisi likuiditas bank dalam keadaan normal, 

 
69Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta; Bumi Aksara, 2010), h.966-

1002 
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scenario bank individual pada saat krisis, dan scenario sistem 

perbankan pada saat krisis. 

d. Dalam menerapkan scenario tersebut, bank harus membuat asumsi 

mengenai kebutuhan likuiditas di masa mendatang, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

4. Identifikasi risiko oprasional 

a. Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor 

penyebab timbulnya risiko oprasional yang melekat pada seluruh 

aktivitas fungsional, produk, proses dan sistem informasi, baik yang 

disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern. 

b. Bank harus memiliki prosedur penilaian yang memadai terhadap 

risiko oprasional yang melekat pada aktivitas dan produk baru 

termasuk proses dan sistemnya. 

c. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya digunakan bank untuk 

mengembangkan suatu database mengenai jenis kerugian yang 

ditimbulkan oleh risiko operasional. 

5. Identifikasi risiko hukum 

a. Bank harus mengidentifikasi risiko hukum yang melekat pada 

aktivitas fungsional pembiayaan (penyediaan dana), tresuri dan 

investasi, oprasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan, 

teknologi sistem informasi dan pengelolaan sumber daya manusia. 

b. Bank harus mencatat dan menata usaha setiap events yang terkait 

dengan risiko hukum termasuk jumlah potensi kerugian yang 

diakibatkan events dimaksud dalam suatu administrasi data. 

6. Identifikasi reputasi 

a. Bank harus mengidentifikasi risiko reputasi yang melekat pada 

aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan (penyediaan dana), 

treasuri dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan 

perdagangan, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia. 

b. Bank harus mencatat dan menata usaha atas setiap events yang 

terkait dengan risiko hukum termasuk jumlah potensi kerugian yang 

diakibatkan events dimaksud dalam suatu administrasi data. 

7. Identifikasi strategic 

a. Bank harus mengidentifikasi risiko reputasi yang melekat pada 

aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan (penyediaan dana), 

treasuri dan investasi, oprasional dan jasa, pembiayaan 

perdagangan, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia. 

b. Bank harus mencatat dan menata usaha perubahan kinerja sebagai 

akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi 
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usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang 

paling signifikan terhadap permodalan bank. 

8. Identifikasi risiko kepatuhan 

a. Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa 

faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dan 

berpengaruh secara kuantitatif kepada rugi laba dan permodalan 

bank, seperti : 

1. Aktiva usaha bank 

2. Ketidak patuhan bank 

3. Litigasi 

 

D.  Analisis Kadar Pengawasan Risiko 

Ada empat tahap dalam menganalisa kadar pengawasan risiko, yaitu : 

1. Membangun pengawasan risiko 

Yaitu kadar pengawasan yang harus di bangun untuk mengeliminasi hazard 

dan mengurangi risiko. Begitu pengawasan risiko di bangun, maka risiko di 

evaluasi sampai risiko dapat dikurangi sampai pada level dimana 

manfaatnya lebih banyak dari pada biaya potensial. 

2. Mengidentifikasi pengawasan risiko 

Pembangunan pengawasan risiko diawali dengan pengambilan tingkat 

risiko yang ditentukan sebelumnya dan mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pilihan pengawasan risiko yang mungkin diambil bagi semua 

hazard yang melampaui tingkat risiko yang bisa diterima. 

3. Menentukan efektifitas risiko 

Setelah identifikasi pilihan pengawasan risiko, proses berikutnya adalah 

menentukan efek dari setiap pengawasan yang berkaitan dengan hazard. 

4. Memilih pengawasan risiko 

Pengawasan risiko adalah yang konsisten dengan tujuan operasional dan 

penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal. 

Adapun dasar hukum manajemen risiko menurut pandangan islam 

dalam surat al Hasyr ayat 18 berbunyi : 

َ  خَبيِر ٌۢ بمَِا تعَْمَلوُنَ  َ ۚۡ إِنَّ ٱللََّّ ا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ َ وَلْتنَظُرْ نفَْس  مَّ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ ٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ  يََٰ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari 
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esok (akhirat), dan betaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”.70 

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah di perbuat dengan 

melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, mengarahkan, dan melaksanakan.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70Al-Qur’an dan terjemahannya (Medina Al Munawwarah: Musamma “Malik Fahdil 

Thiba” at al Mush haf asysyarif, 1971), surah Al-Hasyr ayat 18 
71Hasbullah Husein Manajemen Islamologi (Jakarta: Biro Konsultasi Manajemen) 
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BAB 8 

PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH 

 

A. Pengawasan Bank Syariah Bagian Internal 

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di 

dalam Islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di Barat. 

Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang 

muslim kepada Allah SWT. Allah SWT mengawasi manusia 24 jam sehari atau 

setiap detik tidak ada lengah didalam melakukan pengawasan. Tidak tanggung-

tanggung, Yang Menciptakan kita selalu bersama dengan kita dimanapun dan 

kapanpun. Bila kita bertiga, maka Dia yang keempat. Bila kita berlima, maka Dia 

yang keenam sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut: 

ثةَ   إلَِّ  هُوَ  رَابعِهُُمۡ  وَلَ  خَمۡسَة   إلَِّ  هُوَ  سَادِسُهُمۡ  وَلََٰٓ    تِ  وَمَا فيِ ٱلۡۡرَۡضِ   مَا  يكَُونُ  مِن نَّجۡوَى   ثلََ  وَ  َ  يعَۡلمَُ  مَا فيِ  ٱلسَّمَ  ألَمَۡ  ترََ  أنََّ  ٱللَّّ

َ  بكُِل ِ  شَيۡء   عَلِيم   مَةِ   إنَِّ  ٱللَّّ   ثمَُّ  يُنَب ِئهُُم بمَِا عَمِلوُا   يَوۡمَ  ٱلۡقِيَ 
لِكَ  وَلََٰٓ  أكَۡثرََ  إلَِّ  هُوَ  مَعهَُمۡ  أيَۡنَ  مَا كَانوُا    أدَۡنىَ   مِن ذَ 

Terjemahnya: 

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa 

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia 

antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada 

(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan 

tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih 

banyak, melainkan Dia 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”. (QS. Al Mujadilah 7). 

Dewan Pengawasan Syariah merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari 

Bank. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah 

yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah secara 

independen.72 

Setiap Bank Umum Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki Unit 

Usaha Syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan 

Pengawasan Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah 

setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga 

 
72Gandapradja, Gunadi,  Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank , Jakarta, Gramedia Pustaka 

Utama. 2004. h.56 
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keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota 

tersebut harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuanngan Syariah tersebut. 

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank 

konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat 

membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan 

produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Peraturan Pemerintah 

tentang DPS pertama kali terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, 

yang menjelaskan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah wajib 

memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberikan 

pengawasan atas produknya agar berjalan sesuai syariah. Untuk memaksimalkan 

peran pengawasan oleh DPS, MUI membentuk Dewan Syariah  Nasional (DSN) 

yang khusus mengurusi masalah keuangan syariah di Indonesia dengan Keputusan 

DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan 

Anggota Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan DSN ini juga diatur dalam SK 

Direktur Bank Indonesia No. 32/34/1999 yang mengatur bahwa DSN adalah 

dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk 

memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip 

syariah .  

Persyaratan harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum 

Ekonomi dan Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi 

persyaratan berikut; 

1. Integritas 

2. Kompetensi, dan 

3. Reputasi keuangan 

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain 

adalah pihak-pihak yang; 

1. Memiliki akhlak dan moral baik 

2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah 

yang sehat. 

4. Tidak termasuk daftar TIDAK LULUS sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-

pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah 
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dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan 

secara umum. 

Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan 

adalah pihak-pihak yang; 

1. Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet. 

2. Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan failed dalam 

waktu 5 tahun sebelum dicalonkan. 

 Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

antara lain; 

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank 

terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. 

2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang 

dikeluarkan Bank. 

3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional 

Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank. 

4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan 

fatwa kepada DSN-MUI. 

5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 

bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia. 

  Sebelum mendapat penetapan dari DSN-MUI dan persetujuan dari Bank 

Indonesia pihak Bank wajib mengajukan calon untuk anggota DPS. Permohonan 

Pengajuan ini ditunjukan kepada Bank Indonesia setelah mendapat rekomendasi 

dasi DSN-MUI. 

Ada 2 hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam hal memberikan 

persetujuan atas permohonan anggota DPS, yaitu; 

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. 

2. Melakukan wawancara kepada calon anggota DPS. 

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia 

khususnya untuk kompetensi mengenai pemahaman operasional Bank 

Syariah. Sedangkan penetapan dari DSN-MUI dilakukan untuk kompetensi 

pemahaman mengenai Prinsip Syariah. 
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Sedangkan prosedur surat permohonannya adalah sebagai berikut; 

1. 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia, permohonan 

untuk mendapatkan penetapan DSN-MUI sudah wajib disampaikan. 

2. 30 hari sejak diterbitkanya surat persetujuan Bank Indonesia, DSN-MUI 

wajib menetapkan calon untuk anggota DPS. 

3. 10 hari setelah pengangkatan anggota DPS, anggota DPS melalui Bank 

wajib melaporkan diri kepada Bank Indonesia. 

Bank Syariah wajib memberikan fasilitas kepada DPS guna mendukung 

kinerja pengawasan syariah untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan 

tanggungjawab selaku DPS, antara lain; 

1. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan 

tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen Bank. 

2. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada 

manajemen Bank. 

3. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara 

efektif. 

4. Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan. 

DPS dapat melakukan perangkapan jabatan dalam rangka penerapan 

prinsip Good Corporate Governance dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

maka DPS dapat melakukan perangkapan jabatan dengan ketentuan sebagai 

berikut; 

1. Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2-5 orang untuk Bank Umum 

Syariah Dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS anggota DPS 

sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. 

2. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 

4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank. 

Anggota DPS dapat merangkap jabatannya sebagai anggota DSN-MUI 

sebanyak 2 orang dari lembaga keuangan Syariah. 

Dasar hukum perangkapan jabatan anggota DPS yaitu; 

1. Untuk Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah  sebelum 

dikeluarkannya PBI No.6/24/PBI/2004 yang telah diubah dengan PBI 

No.7/35/PBI/2005 serta PBI No.8/3/PBI/2006 harus disesuaikan selambat-

lambatnya tanggal 14 Oktober 2007. 
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2. Untuk BPRS sebelum dikeluarkannya PBI No.6/17/PBI/2004 harus 

disesuaikan selambat-lambatnya 1 Juli 2007.  

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin 

keislaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan 

oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-

754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Adapun fungsi dan tugas pokok DSN 

sebagai berikut: 

1. Mengawasi Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan 

Syariah Islam. 

2. Meneliti dan Memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh 

Lembaga Keuangan Syariah. 

3. DSN bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan 

sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu Lembaga Keuangan Syariah 

4. DSN dapat memberikan teguran kepada Lembaga Keuangan Syariah jika 

lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah 

ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari Dewan 

Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. 

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang 

diberikan, maka. DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang 

seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan 

sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-

tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.73 

B. Pengawasan Bank Syariah bagian Eksternal 

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan 

seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana 

pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010.74 Keberadaan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan 

di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik 

segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Visi dan Misi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) 

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah : 

 
73Adiwarman Karim, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik , (Jakarta: Gema Insani Press, 

2001), h. 30.  
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1. Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. 

2.  Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

3. Mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian   

nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan 

umum 

 

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:  

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil; 

3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Tujuan OJK antara lain: 75 

1. Terselenggaranya seluruh sektor jasa keuangan secara teratur, adil, 

transparan, dan akuntabel, 

2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan 

dan stabil, dan 

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sistem 

keuangan.76 

 

Pelaksana tugas dan wewenang OJK di tengah situasi ekonomi global dan 

domestik yang kurang menggembirakan, OJK tetap teguh menjalankan 

mandatnya untuk mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, 

kredibel dan tumbuh berkelanjutan. 8 (delapan) program kerja strategis yang telah 

dicanangkan oleh OJK senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan harian 

OJK. Pelaksanaan dari kedelapan program strategis itu terlihat pada paparan 

berikut. 

1. Program strategis pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara 

terintegrasi antar sub sektor keuangan. Dalam konteks ini, OJK telah 

menyusun yaitu : 

a) Usulan struktur organisasi, kerangka dan metodologi, pedoman, Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP), mekanisme kerja, serta sistem informasi 

pengawasan terintegrasi 

 
75Mandala Manung Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter ( Kajian 

Konstektual Indonesia ), Jakarta: 2007, Penerbit FE UI, h. 30 
76Mandala Manung Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter ( Kajian 

Konstektual Indonesia ), Jakarta: 2007, Penerbit FE UI, h. 27 
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b) Konsep Peraturan Dewan 

Komisioner mengenai Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi.  

c) Konsep mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi yang mengatur 

cakupan koordinasi antar sektor pengawasan jasa keuangan. 

d) Konsep forum komunikasi dan harmonisasi pengawasan terintegrasi.  

e)  Konsep komite pengawasan  terintegrasi yang membahas mengenai 

permasalahan strategis dalam pengawasan terintegrasi.  

f) Pengembangan dash board peta konglomerasi keuangan melalui 

penyusunan blue print sistem informasi dan pelaporan terintegrasi, dan 

kerangka pelaporan dan perijinan IKNB terintegrasi. 

2. Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan, untuk mencapai 

pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif, mampu mengidentifikasi 

secara dini permasalahan di sektor jasa keuangan termasuk kemungkinan cara 

penyelesaiannya. Selama triwulan III OJK telah mengeluarkan beberapa 

kebijakan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengaturan menyeluruh 

terhadap pasar modal dan IKNB. Di pasar modal OJK telah mengeluarkan 

beberapa ketentuan, diantaranya pembelian kembali saham untuk 

mengantisipasi tekanan terhadap IHSG, serta menyempurnakan beberapa 

ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Sementara untuk IKNB OJK telah 

mengeluarkan ketentuan mengenai laporan bulanan IKNB, menyempurnakan 

ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan dan menerbitkan 

ketentuan terkait beberapa industri lainnya di IKNB. 

3. Program penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan yang dimaksudkan 

untuk menciptakan sektor jasa keuangan di Indonesia yang lebih tangguh 

dalam menghadapi risiko baik yang disebabkan situasi global maupun 

domestik. Dalam hal penegakan hukum yang lebih agresif dan komprehensif, 

OJK aktif meningkatkan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang 

pasar modal melalui rangkaian pelatihan dan pendidikan selain juga 

melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum. 

4. Menjalankan fungsinya menjaga dan meningkatkan SSK OJK aktif melakukan 

koordinasi bersama otoritas terkait dalam FKSSK. Saat ini OJK juga tengah 

mengembangkan kerangka dan model stress test untuk industri keuangan yang 

meliputi Perusahaan Pembiayaan Multi Finance dan Asuransi. 

5. Dalam rangka meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di 

lembaga keuangan, OJK telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit 

and proper test) untuk jajaran pengurus dan pimpinan di sektor IKNB.  

6. Dalam upaya perlindungan konsumen OJK juga tengah menyiapkan dua 

rancangan kebijakan terkait penyelesaian sengketa nasabah yaitu rancangan 

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 
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Keuangan dan rancangan PDK tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan untuk Kepentingan Konsumen.  

7. OJK juga menyadari pentingnya peningkatan profesionalisme sumber daya 

manusia. Pengembangan SDM OJK difokuskan pada peningkatan kompetensi 

yang terencana dan menumbuhkan motivasi SDM untuk dapat berkontribusi 

lebih baik kepada OJK. Selain pelatihan-pelatihan OJK telah merancang 

Leadership Development Program dan menyiapkan Program Pengenalan 

Untuk Calon Pegawai dari program rekrutmen OJK, Nilai Strategis OJK 

adalah:  

1. Integritas 

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan 

kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran 

dan komitmen. 

2. Profesionalisme 

Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil. 

3. Sinergi 

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik 

internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. 

4. Inklusif 

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku 

kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat 

terhadap industri keuangan. 

5. Visioner 

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat 

kedepan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of 

The Box Thinking). 

 

Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan 

kolegial, yang beranggotakan 9 (sembilan) orang. Kesembilan orang tersebut 

terdiri dari 7 (tujuh)  orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden, 1 (satu) ex-officio dari 

Bank Indonesia dan 1 (satu) ex-officio dari Kementerian Keuangan. Keberadaan 

Ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi 

kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Tugas anggota 

Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal 

melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta 

fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan 

Lainnya. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia 

dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan yaitu, kewajiban 

pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, 

kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan 

pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan 

usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically 

important bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan 

informasi. Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu 

 Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank 

tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu 

kepada OJK, akan tetapi tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat 

kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK 

paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya hasil pemeriksaan. Jika OJK 

mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan kondisi 

kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia 

untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. 

OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank 

bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, Lembaga Penjamin Simpanan 

dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan 

wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, Bank 

Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara 

sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.77 

 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah telah menyusun RUU 

Otoritas jasa keuangan (OJK) yang akan menjadi lembaga pengawas keuangan 

termasuk perbankan. Mengapa masalah OJK menjadi penting, tidak lain karena 

jadi tidaknya OJK akan sangat dipengaruhi sikap Gubernur BI. Kesan kehadiran 

OJK sampai saat ini masih belum diterima atau masih selalu 

diperbincangkan/diperdebatkan. Terlepas oleh siapa nantinya yang akan 

menangani pengawasan perbankan, tampaknya perlu dilakukan berbagai 

kreativitas dengan maksud agar pengawawsan perbankan selalu lebih baik. Selama 

ini masih banyak sekali instrument untuk keperluan pengawasan mengandalkan 

data-data kuantitatif, seperti kinerja keuangan dan rasio-rasio keuangan lainya. 

pemanfaatan data yang bersipat kualitatif bukan tidak ada dan tidak dilakukan. 

Hanya saja dalam praktik dominasinya masih kalah dengan pendekatan 

kuantitatif. Maka dari itu hak itu harus diseimbangkan sehingga focus pengawasan 

 
77Andi soemitra, Bank Dan Lembaga keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 

h.101 
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tidak hanya kepada kinerja, tetapi juga yang berkaitan dengan management 

behaivior. Haruslah disadari bahwa kinerja dan indicator keuangan yang bagus 

bukan berarti semuanya bagus dan tidak menyimpan atau menyembunyikan 

masalah. Oleh karena itu, harus diketahui dengan baik dan benar apa motifnya. 

Informasi yang berkaitan dengan motif, dan kebiasaan-kebiasaan manajemen 

misalnya, sangatlah perlu untuk menguatkan data kuantitaif, meskipun dalam 

pemeriksaan terjadi interaksi dengan pengawas  dan manajemen. tetapi perolehan 

data kualitatif sedikit sekali diperolehnya karena fokusnya tetap kepada angka 

kinerja. Oleh karena itu, perlu juga dikembangkan suatu pendekatan yang dapat 

memberikan peluang diperolehnya informasi yang bersifat kualitatif. 

Perlu direnungkan bagaimana cara untuk mencari alternatif baru mengenai 

bagaimana sebaiknya filosofi  pengawasan dianut dari pengalaman praktik ternyata 

semakin banyak peraturan dan pengetatan, pengawasan menyebabkan pihak bank 

menjadi terbiasa sehingga asas formalitas diutamakan. Kondisi ini menyebabkan 

kecenderungan melakukan pendekatan dalam menyikapi hasil-hasil pngawasan 

dalam praktiknya bank menjadi takut kepada BI, karena begitu banyak instrument 

pengawasan yang harus dipenuhi sehingga ada pilihan revisi oleh pengawas. 

Selama ini pengawasan hanya diketahui oleh BI, bisa dimaklumi karena bersifat 

rahasia dan itu merupakan domain BI, seharusnya ada sarana yang memungkinkan 

berbagai informasi hasil temuan dengan pihak terkait seperti Depkeu dan LPS, 

misalnya dalam konteks penyelamatan bank. Namun demikian esensi yang 

sebenarnya ingin disampaikan adalah perlunya reformasi  kreativitas dalam 

pelaksanaan pengawasan.78 

Pada tanggal 10 Agustus 1977 pemerintah melakukan usaha pengaktifan pasar 

modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksanaan Pasar Modal (Bapepam) 

yang kemudian sejak tahun  1991 berubah menjadi badan pengawasan pasar 

modal. Sejak tahun 2005 Bapepam disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan disingkat (bapepam – LK) berdasarkan keputusan 

Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 

2005. Bapepam-LK Merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam), dan Direktorat Jendral Lembaga keuangan Dapertemen Keuangan79. 

Dapartemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengawasi dan 

membina  sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan dan standarisasi teknis dibidang lembaga keuangan tujuan bapepam ialah 

untuk menciptakan pasar modal yang teratur. 

 

 

 
78Krisna wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, (Jakarta:PT Elex Media 

Komputindo, 2010), h. 221. 
79Andi soemitra, Bank Dan Lembaga keuangan Syriah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 119. 
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C.  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang 

berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September2004. Undang-undang ini 

mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan 

operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan 

kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan 

LPS.80 

 

• Fungsi LPS antara lain: 

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 

2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan 

kewenangannnya. 

• Tugas LPS antara lain: 

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan 

simpanan. 

2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 

3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif 

memelihara stabilitas sistem perbankan. 

4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank 

Gagal yang tidak berdampak sistemik. 

5. Melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik. 

• Tujuan Pembentukan LPS adalah: 

Menghindari terjadinya krisis moneter di dalam dunia perekonomian 

masyarakat yang banyak melibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia 

perbankan. Hal tersebut pernah terjadi dengan di kuidasinya 16 bank. Melihat hal 

itu maka pemerintah mengeluarkan kebijakan, diantaranya memberi jaminan atas 

seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket 

guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 

tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan 

Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban 

Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat". Dalam pelaksanaannya sistem ini dapat 

menumbuhkan kembali kepercayaan  masyarakat terhadap sistem perbankan 

sehingga dapat bertranksaksi dengan aman dan nyaman. 

 
80Fabozi,J, frank , Pasar dan lembaga keuangan. Jakarta:1999, Salemba empat, h. 52 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_independen
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/22_September
http://id.wikipedia.org/wiki/2004
http://id.wikipedia.org/wiki/2005
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia


 
 

93 
 

• Wewenang LPS sebagai berikut: 

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 

2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi 

peserta. 

3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 

4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan 

keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak 

melanggar kerahasiaan bank. 

5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut 

pada angka 4. 

6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 

7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak 

bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian 

tugas tertentu. 

8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan 

simpanan. 

9. Menjatuhkan sanksi administratif.81 

Tujuan Pembentukan LPS menghindari terjadinya krisis moneter di dalam 

dunia perekonomian masyarakat yang banyak melibatkan ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap dunia perbankan. Hal tersebut pernah terjadi dengan di 

kuidasinya 16 bank. Melihat hal itu maka pemerintah mengeluarkan kebijakan, 

diantaranya memberi jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk 

simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan 

Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban 

Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 

tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat". 

Dalam pelaksanaannya sistem ini dapat menumbuhkan kembali kepercayaan  

masyarakat terhadap sistem perbankan sehingga dapat bertranksaksi dengan aman 

dan nyaman. 

• Syarat-syarat Penjaminan LPS 

1. Memenuhi seberapa besar nilai simpanan nasabah yang akan dijamin. 

2. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank 

3. Bunga simpanan tidak diperoleh oleh nasabah jika melebihi tingkat bunga 

yang wajar yang telah ditetapkan oleh Lps. 

 
81Mandala Manung Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter ( 

kajian konstektual indonesia ), Jakarta: 2007, Penerbit FE UI, h. 23 
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4. Nasabah tidak merugikan bank. Seperti; memiliki kredit macet di bank 

tersebut. 

5. Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan 

Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank 

yang bersangkutan. Dan hal itu semangkin dipertegas dengan dikeluarkannya UU 

No 12 bahwa setiap bank di wilayah indonesia wajib menjadi peserta Lps baik 

bank umum, BPR, bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank 

konvensional dan bank syariah. 

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia 

menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau 

kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan 

mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang 

menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip 

kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain 

memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat 

memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, 

memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta 

memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung 

maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk 

pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan 

tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan 

yang disampaikan oleh bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengawasan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis


 
 

95 
 

BAB 9 

TINDAK PIDANA DALAM LINGKUNGAN PERBANKAN 

 

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbankan 

Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku 

manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Prof. 

Moeljatno, S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidanatertentu, bagi 

siapapun yang melanggar.82 

Perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan 

(misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Selain itu, tindak pidana juga 

dapat dibedakan, antara lain, dalam delik dolus (kesengajaan), delik culpa 

(kelalaian), delik commissionis (melakukan sesuatu yang dilarang oleh 

ketentun pidana), delik omissi (melalaikan kewajiban untuk melakukan 

sesuatu), delik biasa dan delik khusus, serta delik terus berlanjut dan delik tidak 

berlanjut.83 

Sedangkan definisi perbankan dapat merujuk ke Undang-UndangNomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 7Tahun 1992 

tentang Perbankan, yaitu segala sesuatu yang menyangkuttentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan prosesdalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.84 

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilahmengenai 

tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang 

berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak 

Pidana Perbankan, dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang 

perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-keduanya dengan mendasarkan 

kepada peraturan yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal ini oh Anwar 

(Muhamad Djumhana, 2003:454), membedakan kedua pengertian tersebut 

berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturanterhadap perbuatan-

perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-

kegiatan dalam menjalankan usaha bank.85 

Berdasarkan hal tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa terdapatdua 

istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang 

lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan 

kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung 

pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, 

 
82Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2006),h. 576 
83Djumhana, Hukum Perbankan, h. 578 
84Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 40 
85Djumhana, Hukum Perbankan, h. 582 
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sedangkan yang kedua tampaknya lebih netraldan lebih luas karena dapat 

mencakup tindak pidana yang dilakukan olehorang di luar dan di dalam bank 

atau keduanya. Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk 

menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan 

dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. 

Tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan 

merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak 

pidana dibidang ekonomi ini biasanya disebut juga kejahatan kerah putih 

(white collar crime). Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tindakpidana 

ekonomi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi yang 

dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dapat merugikan masyarakat dan/atau 

negara. Tindak pidana perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai 

sarana dan sasarannya. 86 

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan 

seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap banklain, ataupun kejahatan 

bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi 

korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak 

terbatas pada suatu ruang tertentu bias melewati batas-batas territorial suatu 

negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa 

berlangsung beberapa lama. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana 

perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan 

atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan kebih luasnya 

mencakup jiga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat 

dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi 

norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, namun semua itu tetap harus 

telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan 

dapat dilakukanoleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).87 

Tindak pidana perbankan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan dan dalam Undang-UndangNomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah. 

 

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan 

Tindak pidana berbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam 

sektor bank. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telahdiubah dengan 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU 

 
86Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua, Cet Ke-8, 

(Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2014), h. 163 

 
87Djumhana, Hukum Perbankan 
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Perbankan) menetapkan tiga belas macam tindakpidana yang diatur mulai dari 

Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat 

digolongkan ke dalam empat macam, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 

perizinan, tindak pidana yangberkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang 

berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, dan tindak pidana yang berkaitan 

denganusaha bank. 

 

1. Berkaitan Dengan Izin 

Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan disebut juga dengan tindak 

pidana bank gelap. Tindak pidana bank gelap merupakan badan-badan yang 

melakukan kegiatan usaha perbankan, tanpa adanya izin usaha untuk 

melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia. Jadi dikatakan 

sebagai “bank gelap” adalah ketika pihak tersebut melakukan kegiatan bank 

seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi ia 

tidak mempunyai izin dariBank Indonesia untuk melakukan hal tersebut.  

Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus definisi dari 

“BankGelap” (Shadow Banking). Berdasarkan best knowledge dan 

best practice, “Bank Gelap” merupakan badan-badan yang yang melakukan 

kegiatan usaha perbankan, tanpa adanya izin usaha untuk 

melakukankegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia. 

Suatu praktik kegiatan usaha perbankan dapat dikategorikan sebagai 

praktek “Bank Gelap” apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori 

sebagai berikut. 

a. Praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dariBank 

Indonesia; 

b. Praktik kegiatan usaha “Bank di dalam Bank”, misalnya: 

karyawan/pegawai Bank menjalankan usaha bank (memberikan 

pinjaman dari dan/atau menampung dana kepada masyarakat) 

melalui rekening atas namanya, dengan penerima keuntungan 

darirekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain; 

c. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, 

misalnya: bisnis Multi-level Marketing yang memberikan fasilitas 

kredit/peminjaman uang kepada anggotanya; 

d. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan 

menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar, misalnya: 

koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari 

perbankan pada umumnya, atas fasilitas simpan pinjam anggotanya; 

e. Menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar (investasidalam 

jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitubanyak), baik 
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berupa pendapatan, imbal hasil, dan/atau profit sharing, baik dalam 

bentuk persentase maupun dalam 

bentuk  jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitun

gan investasi. 

 

Terhadap pelaksanaan praktek “Bank Gelap” tersebut di atas, 

potensi pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut. 

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(“UUPerbankan”) mengatur bahwa pihak yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha 

dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara 

sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama 15 tahun serta 

denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 

miliar. 88 

Jika dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan 

terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan 

terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka 

yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang 

bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-

duanya.89 

b. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(“KUHP”),badan dan/atau pengurus badan tersebut dapat berpotensi 

dikenakan pasal perihal Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dengan 

ancaman sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda 

paling banyak Rp900 ribu dan/atau penggelapan dalam jabatan 

(Pasal 374 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 

lima tahun, dan/atau Penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan ancaman 

pidana penjara paling lama empat tahun. Ancaman tindak pidana 

penggelapan dan/atau penipuan bisa dijerat jika para penghimpun 

dana masyarakat ini sejak awal memiliki iktikad tidak baik yang 

mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian. 

 

 

 

 
88Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
89Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan 
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2. Berkaitan Dengan Rahasia 

Bank Yang terkenal memegang rahasia bank adalah negara 

swiss. Dahulu di swiss, apa yang disebut rahasia bank bersifat mutlak 

artinyabank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang 

diketahuinya karena kegiatan usahanya, dalam keadaan bagaimanapun. 

Beberapa negara termasuk indonesia, memperlakukan tentang 

rahasia bank bersifat relatif/nisbi atau tidak mutlak. Dalam hal-hal 

tertentu dapa diungkapkan, misalnya dalam hal perkara atau pajak. 

Namun apa yang dimaksud dengan ‘’ rahasia bank” tidakdimuat 

dalam undang-undang No 10 tahun 1998 atau undang-undang No 7 

tahun 1992 maupun undang-undang nomor 14 tahun 1967. Bank 

indonesia pada tanggal 11 september 1969 dengan surat edaran 

No.2/337.UPB/pb.B, memuat ketentuan tentang “rahasia bank 

“ sebagai berikut : 

a. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan 

mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala 

simpanannya yang tercantum seperti dalam semua pos pasiva dan 

segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalamberbagai 

macam bentuk kepada yang bersangkutan. 

b. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman 

dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang atau badan 

yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu : 

1) Pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik 

dalam maupun luar negeri; 

2) Pendiskontoan dan jual beli surat berharga; 

3) Pemberian kredit. 

 

Rahasia bank pada hakikatnya diperlukan demi kelangsungan usaha 

perbankan karena masyarakat hanya menyimpan dananya pada bank jika ada 

jaminan bahwa bank tersebut tidak akan menyalahgunakan  tentang simpanan 

atau keadaan keuangannya. Banksebagai lembaga keuangan yang dipercaya 

masyarakat, berkewajiban menjaga “rahasia bank” (duty of confidentiality). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, maka yang dimaksud 

dengan “rahasia bank” telah dipersempit “ keterangan nasabah penyimpan 

dan simpannya” tetapi berdasarkan penjelasan resmi pasal 40, maka jiak 

nasabah debitur yang sekaligus menjadi nasabah penyimpan, maka 

keterangan mengenai nasabah tersebut,harus dirahasiakan. 

Di indonesia, juga bank di wajibkan menjaga “rahasia bank” (pasal 

40) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : 
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a. Untuk kepentingan perpajakan diatur dalam pasal 41 yang bunyinya 

sebagai berikut: 

1) Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan bank indonsia atas 

permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah 

tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai 

keadaan keuangan nasabah pemyimpanan tertentuke pada pejabat 

pajak. 

2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajibpajak yang 

dikehendaki keterangannya. 

b. Untuk kepentingan piutang bank diatur dalam pasala 41 A yang bunyinya sebagai 

berikut : 

1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada 

badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang 

negara, pimpinan bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat 

badan urusan piutang dan lelang negara/ panitia urussan piutang 

negara untuk memperooleh keterangan dari bank mengenai 

simpanan nasabah debitur. 

2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberiakan 

secaratertulis atas permintaan tertulis dari kepala badan urusan 

piutang dan lelang negara/ panitia urusan piutang negara. 

3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus 

menyebutkan nama dan jabatan pejabat badan urusanpiutang dan 

lelang negara/panitia urusan piutang negara,nama nasabah debitur 

yang bersangkutan dan alasan diperlukanya keterangan. 

Dalam hal ini, pasal 41 A ayat (3) perlu mendapat perhatian karena  

ditentukan bahwa permintaan izin harus memilih 3 syarat yakni : 

1) Nama dan jabatan pejabat badan urusan piutang dan lelang 

negara/panitia urusan piutang negara. 

2) Nama nasabah debitur yang bersangkutan; 

3) Alasan diperlukanya keterangan tersebut. 

c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Hal ini diatur dalam 

pasal 42 yang bunyinya sebagai berikut: 

1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,pimpinan bank 

indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim 

untuk memperoleh keterangan daribank mengenai simpanan tersangka 

atau terdakwa padabank. 
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2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secar atertulis 

atas permintaan tertulis dari kepolisian republic indonesia, jaksa 

agung, atau ketua mahkamah agung. 

3) Permintaan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (2) harus 

menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim,nama 

tersangka atau terdakwa, alasan diperlukan keterangandan hubungan 

perkara pidana yang bersangkutan dengan keteranagan yang diperlukan. 

Penjelasan resmi pasal 42 dirumuskan sebagai berikut : 

Ayat (1) 

Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh 

pimpinan bank indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah 

memenuhiketentuan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1).  

Ayat (2)  

Pemberian izin oleh pihak bank indonesia harus dilakukan selambat-

lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas 

d. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata. Hal ini diatur dalam 

pasal 43 yang bunyinya sebagai berikut: 

“Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank 

yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang 

keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan 

lain yang relevan dengan perkara tersebut. 

Penjelasan resmi pasal 43 dirumuskan sebagai berikut : 

"Dalam hal perkara perdata antara bank dengan nasabahnya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bank dapat  menginformasikan 

keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serata keterangan lain yang 

berkaitan dengan perkara tersebut tanpa izin. 

e. Dalam hal tukar menukar informasi antarbank, hal ini diatur pasal 44 yang 

bunyinya sebagai berikut: 

1) Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat 

memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank Lin. 

2)  Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimanadimaksud dalam 

ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BankIndonesia.  
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Informasi antar bank, debitur oleh surat edaran bank Indonesia nomor 3/859 

UPPB/PB.B tanggal 4 Desember 1967 tidak menyangkut rahasia bank, yakni : 

1) mempunyai rekening yang aktif pada kami 

2) mempunyai rekening dengan jumlah yang besar pada kami. 

3) dapat dianggap baik untuk usaha dagangannya. 

4) menyalurkan usah ekspor/impor melalui kami. 

5) mendapat fasilitas kredit dari kami untuk usaha.90 

 

 3. Berkaitan Dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank 

Berkembangnya kejahatan di bidang perbankan di sinyalir karena lemahnya 

pengawasan internal Bank dari Bank sentral. Hal inibisa disebabkan oleh: 

a. Ketidaktelitian melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah 

transaksi harian di Bank dan kantor cabang. 

b. Ketidaktahuan teknik dalam pengawasan internal bank (lemahnya 

profesionalisme). 

Adanya unsur moral Hazard, yaitu terjadinya kolusi antara pengawas 

Bank dengan penjahat perbankan dari luar untuk melakukan kejahatan. 

Selain itu sulitnya memberantas kejahatan perbanka ndisebabkan 

pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakandengan modus 

operandi ekonomi lainnya, kemudian pihak pidana perbankan ini memerlukan 

penanganan yang khusus dari apparat penegak hukum. 

Melihat dimensi korban yang sangat besar, baik korbanmasyarakat maupun 

negara dan melampaui batas-batas teritorial dan juga menyerang secara 

langsung sistem ekonomi yang dianut oleh satubangsa serta akan 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan kehidupan 

bisnis, maka perlu mengorganisasikan secara sistematis kebijakan 

kriminal guna menanggulanginya. 

Penegakan hukum dalam bidang perbankan dan kejahatan perbankan bisa 

dilakukan dengan berbagai cara baik dalam bidan ghukum perdata, hukum 

administrasi dan hukum pidana maupun dalambentuk lain. Khusus penegakan 

hukum dalam bidang hukum pidana bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui 

sarana penal dan non-penal. Sarana penal caranya adalah mendayagunakan hukum 

pidanadan hukum administrasi, sedangkan sarana non penal bisa dilakukan 

melalui cara pengawasan, perbaikan sistem pengawasan dan penguatanr egulasi 

melalui prinsip kehati-hatian, menetapkan jaringan pengaman sektor keuangan, 

pemantapan sistem perbankan kepada praktik good coorporate governance 

serta pemenuhan prinsip kehati-hatian, profesionalisme aparat terus 

 
90Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

h. 47-51 
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ditingkatkan sehingga mempunyai kemampuan integritas yang tinggi, 

mempunyai kompetensi yangcukup, serta mempunyai reputasi keuangan yang 

baik ataupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan opini 

masyarakat sertasosialisasi terhadap masyarakat. 

Pendayagunaan semua cara untuk memberantas kejahatan dibidang 

perbankan perlu dilakukan mengingat aparat penegak hukum seolah-olah tidak 

berdaya atau tidak mempunyai kekuatan untuk melawann, dikarenakan: 

a. The high economic or political status of their 

perpretators  (kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari 

pelaku). 

b. The circumstance under which they had been commited were 

suchas to decrease the likelihood of their being reported and 

prosecuted  (keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu 

sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk 

dilaporkan atau dituntut). 

 

Secara spesifik dalam rangka penegakan hukum danpencegahan 

kejahatan perbankan maka langkah-langkah yang harusditempuh adalah:91 

a. Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting 

dan keuangan. 

b. Sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa 

dilakukan kalau rekruitmen pegawai lebih menekankan kepada 

mental ideologi. 

c. Perluasan kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan 

tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank.  

d. Perlu pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi 

undang-undang perbankan. 

Pasal 48 Ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota 

Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak 

memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) danayat (2), diancam 

dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua)  tahun dan paling lama 

10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) dan paling banyakRp. 100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah). 

Ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan 

Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan 

yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30Ayat (1) dan 

 
91 Edi dan Rena, Hukum Pidana Ekonomi, h. 144 
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Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana 

kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 

dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

 

4. Berkaitan Dengan Usaha Bank 

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha 

suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan 

cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam 

bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada public melalui 

media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa 

keuangan. 

Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan 

yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan 

(Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perbankan) dan undang-undang lainnya 

yang mengatur atau berhubungan dengan perbankan (misalnya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-

undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas JasaKeuangan, Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyariah, dan lain sebagainya). 

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa, AnggotaDewan 

Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja : 

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan 

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; 

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 

maupun dalam adedidikirawan dokumen atau laporan kegiatan usaha, 

laporan transaksi atau rekening suatu bank; 

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 

menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam 

laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 

transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, 

mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan 

pembukuan tersebut,diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda 
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sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi 

yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini 

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam 

dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 

(delapan) tahun serta dendasekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).92 

Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang 

diatur dalam UU Perbankan merupakan tindak pidanaumum atau khusus. Hal 

ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, 

bahwa pihak Kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena 

walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi UU Perbankan tidak 

mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada piha klain 

yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, 

ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit 

hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan 

keterangan yag bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana. 

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik IndonesiaNo.: 

M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk 

dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHAP). 

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan 

yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal 

terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam 

terdapat beberapa undang-undanga dedidikirawan yang dapat dan biasanya 

diterapkan yaitu : 

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yangbiasa dipakai 

misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan 

dalam jabatan), 378 (penipuan),362 (pencurian), dll. 

b. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.3/1971, UU 

No. 31/99 jo UU no. Tahun 2002. Ketentuan UUKorupsi biasanya diterapkan 

terhadap kasus yang menimpa bankpemerintah UU ini dipergunakan untuk 

memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan 

memperoleh uang pengganti atas kerugian negara. 

c. UU Perbankan. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan 

apabila Komisasris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank (“orang 

 
92UU Perbankan 
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dalam”) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai 

pelakunya.  

 

C. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Perbankan 

Selain keempat macam tindak pidana di bidang perbankan yangtelah 

disebutkan diatas, sebenarnya terdapat tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat 

dengan kegiatan perbankan yaitu tindak pidana pasar modan dan tindak 

pidana pencucian uang. 

1. Tindak Pidana Pasar Modal 

Kebijakan formilatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal (TTPM) diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(selanjutnya disebut UUPM), pada bab XV tentang ketentuan pidana (pasal 

103-110). Menurut pasal 110, TTPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak 

pidana, yaitu: 

a. TPPM yang berupa “kejahatan”, diatur dakam pasal 103 Ayat (1), pasal 

104,  pasal 106, dan pasal 107; 

b. TPPM yang berupa “pelanggaran”, diatur dalam pasal 103 Ayat (2), 

pasal 105, dan pasal 109.  

 

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tindak Pidana Pasar Modal secara 

singkat dapat didefinisikan sebagai, segala perbuatan yang melanggar 

ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal. Adapun 

peran bank dalam kegiatan pasar modal adalah: 

a. Bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan 

Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, 

termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, 

menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening 

yang menjadi nasabahnya; 

b.  Bank sebagai wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili 

kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang. 

Berdasarkan peranannya dalam kegiatan pasar modal, maka bank 

akan menjadi subjek TPPM  jika: 

a. Melanggar pasal 43 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan 

kegiatan usaha sebagai custodian tanpa persetujuan Bapepam; 

b.  Melanggar pasal 50 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan 

usaha sebagai wali amanat yang tidak terdaftar di Bapepam. 

Pasal 103 Ayat (1) UU Pasar Modal menyebutkan bahwa 

Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, 

persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6,Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 
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50, danPasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

 

2. Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundrying) 

Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) secara 

populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, 

menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari 

tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun 

individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik 

dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau 

mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana 

tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang 

sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan 

ilegal.Tindak pidana pencucian uang selanjutnya akan dibahas pada 

materi Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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BAB 10 

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH 

A. Konsep Arbitrase Dalam Hukum Islam 

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang lengkap dalam 

perkembangan tradisinya telah mengenal pranata penyelesaian sengketa dalam 

bentuk badan hakam yang sama pengertiannya dengan arbitrase. Hakam itu 

sendiri bersumber dari syariat Islam yang putusannya didasarkan pada islah 

dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah, adil, final dan mengikat. 

Pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas masalah perdata, namun 

pada akhirnya disepakati masalah al-amwal (harta benda). Pemantapan badan 

hakam dalam sejarah hukum Islam terlebih lagi berlangsung setelah fiqih 

muamalah berkembang dengan pesat93. 

Penyelesaian sengketa dengan metode hakam yang menggunakan jasa juru 

damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa sudah dikenal pada 

masyarakat Arab sejak sebelum datangnya Islam. Kemudian setelah Islam lahir 

tradisi ini terus dilanjutkan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa dengan memodifikasi dengan ajaran-ajaran yang diberikan Rasulullah 

SAW yang kemudian dikenal dengan istilah hakam/arbitrase. Nabi muhammad 

tidak menghapuskan secara total semua tradisi Arab pra Islam yang dinilai 

sudah berjalan secara mapan. Ada beberapa tradisi yang diteruskan, namun 

secara esensial diselaraskan dengan misi Islam itu sendiri94. 

Dengan demikian pada masa pra Islam sistem arbitrase terlaksana dalam 

rangka menyelesaikan setiap persengketaan yang diselesaikan melalui bantuan 

juru damai yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. 

Umumnya orang-orang yang ditunjuk sebagai arbiter adalah orang yang 

mempunyai kekuatan supranatural dan punya kelebihan-kelebihan di bidang 

tertentu. Karenanya dalam proses pemeriksaan perkaranya, arbiter tersebut 

lebih banyak menggunakan firasat dari pada menggunakan alat-alat bukti 

seperti saksi dan pengakuan95. 

 

Dalam catatan sejarah para arbiter Arab yang terkenal di antaranya: Rabi‟ ibn 

Rabi‟ah ibn al-Dzi‟b, akstam ibn Shifi, Qass ibn Sa‟idah al-Iyadi, Amr ibn 

Zharib al-Adawani, Umaiyyah ibn Abi ash-Shilat, Abdullah ibn Abi Arbi‟ah, 

dan lain-lain. Para arbiter tersebut dalam memeriksa atau menyidangkan 

 
93Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 

Indonesia (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 83. 
94Fathurrahman Jamil, Arbitrase dalam Prespektif Sejarah Islam, Dalam Tradisi Arbitrase 

Islam di Indonesia (Jakarta: Bmui, 1994), h. 31. 
95Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif 

(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h. 49. 
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perkaranya dilaksanakan di dalam kamp-kamp yang didirikan atau bahkan 

tidak jarang di bawah pohon-pohon. Setelah Khusai ibn Ka‟ab membangun 

sebuah gedung di Makkah yang pintunya sengaja dihadapkan ke Ka‟bah, maka 

di situlah sidang- sidang hakam dilaksanakan dan gedung itu dikenal dengan 

sebutan Dar alDa‟wah96. 

Di saat umat islam mulai berkembang, sistem hakam (arbitrase) tersebut 

dikembangkan dengan dihilangkan hal-hal yang bersifat takhayul dan bid’ah. 

Sistem arbitrase ini pada awalnya lebih berkembang di kalangan masyarakat 

Makkah pada umumnya yang bergelut di bidang bisnis. Di antara sahabat Nabi 

yang pernah dipercaya sebagai hakam (arbiter) selain Abu Sureich (Abu al 

Hakam) adalah Sa‟id ibn Muadz untuk menyelesaikan perselisihan di antara 

Bani Quraidzah, atau ketika Zaid bin Tsabit menyelesaikan perselisihan antara 

Umar bin Khattab dengan Ubai ibn Ka‟ab tentang nahl dan Jubair ibn 

Math‟am dalam menyelesaikan sengketa antara Utsman dan Thalhah. 

Pertumbuhan sistem hakam atau sistem arbitrase di masa Khalifah Umar bin 

Khattab mengalami perkembangan yang menggembirakan seiring dengan 

pembenahan lembaga peradilan (al-Qadla) dan tersusunnya pokok-pokok 

pedoman beracara di pengadilan yang dikenal dengan istilah Risalah al-Qadla 

Abu Musa al-Asy‟ari, yang salah satu isinya adalah pengakuan terhadap 

kedudukan arbitrase97. 

Pembahasan arbitrase menurut hukum Islam dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran bahwa di dalam Islam pun terdapat mekanisme 

penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Keberadaan arbitrase Islam pada masa 

Rasulullah saw. meskipun masih bersifat ad hoc sudah diberlakukan. Istilah 

arbitrase dapat dipadankan dengan kata tahkim, yang berasal dari kata hakkama 

yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa98. 

Abu Al‟Ainan Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya yang berjudul 

AlQadha wa Al-Itsbat fi al Fiqh Islami, mengatakan bahwa tahkim adalah 

bersandar dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi 

keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Istilah tahkim dalam 

hukum Ensiklopedia Hukum Islam adalah berlindungnya dua pihak yang 

bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta ikhlas menerima 

keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka; berlindungnya dua 

 
96Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 

Indonesia, h. 84. 
97Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di 

Indonesia, h. 85. 
98Suhrawardi. K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 186. 



 
 

110 
 

pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) 

untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka99. 

Para pakar hukum Islam, terutama dari kalangan Mazhab Hanafi dan 

Syafi‟i memberikan pengertian sebagai berikut:  

Kelompok Hanafiyah, mengartikan tahkim adalah: “Memisahkan 

persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara 

manusia dengan hak atau ucapan yang mengikat yang ke luar dari yang 

mempunyai kekuasaan secara umum”. Sedangkan kelompok Syafi‟iyah, 

mengartikan hakam adalah: “Memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai 

atau lebih dengan hukum Allah swt. atau menyatakan hukum syara‟ terhadap 

suatu peristiwa wajib melaksanakannya100. 

Penyelesaian sengketa dengan “tahkim” yang kata dasarnya adalah 

“hakkama”, secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi 

suatu sengketa. Pengertian tersebut erat hubungannya dengan pengertian 

menurut istilah. Berbagai redaksi terdapat dalam buku-buku fiqih dalam 

mendefinisikan tahkim, misalnya Abu Al‟Ainan Abdul Fatah Muhammad 

dalam bukunya yang berjudul Al-Qadha wa Al-Itsbat fi al Fiqh Islami 

mendefinisakan tahkim adalah: “Bersandar dua orang yang bertikai kepada 

seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian 

mereka”. Atau diartikan pula dengan: “Suatu penyelesaian sengketa yang 

dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang 

yang bersengketa antara mereka dan kedua belah pihak akan menaati 

penyelesaian oleh hakam atau para hakim yang mereka tunjuk itu101. 

Lembaga tahkim telah dikenal dikenal sejak zaman pra Islam. Pada 

masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap 

ada perselisihan mengena hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali 

diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-

masing pihak yang berselisih102. 

Dasar pemberlakuan lembaga arbitrase dalam Islam dapat disandarkan 

kepada teks hukum yang ada dalam Al-Qur‟an antara lain terdapat dalam surah 

an-Nisa/4 ayat 35: 

 

 
99Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 

2001), h. 1750. 
100Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), h. 112. 
101Abu al-Ainan Abdul Fatah Muhammad, Al Qadha wa al Itsbat fi al Fiqh Islami (Kairo: 

Darr alFikr, 1976), h. 84. Lihat juga Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah ,Dalam Prespektif 

Pengadilan Agama (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 430. 
102Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, h. 

43. 
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َ  كَانَ    ُ  بَيۡنَهُمَآَٰۗ  إِنَّ  ٱللَّّ حٗا يوَُف قِِ  ٱللَّّ
نۡ  أهَۡلِهَآَٰ  إِن  يرُِيدآََٰ  إِصۡلَ  نۡ  أهَۡلِه ِۦ وَحَكَمٗا م ِ وَإِنۡ  خِفۡتمُۡ  شِقَاقَ  بيَۡنهِِمَا  فَ ٱبۡعَثوُا   حَكَمٗا م ِ

ا خَبيِرٗا  عَلِيم 

Terjemahnya:  

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal103. 

 

Selain terdapat dalam surah an-Nisa ayat 35 tersebut, masih banyak ayat 

lain yang dijadikan sandaran keberlakuan arbitrase dalam Islam, seperti 

misalnya surah al-Hujurat/49 ayat 9 yaitu: 

هُمَا  بغَتَۡ  فَإنَِۢ  بيَۡنهَُمَا   فَأصَۡلِحُوا   ٱقۡتتَلَوُا   ٱلۡمُؤۡمِنِينَ  مِنَ  طَآَٰئفِتَاَنِ  وَإِن ُ  عَلَى إِحۡدىَ  تِلوُا   خۡرَى  ٱلۡۡ  ٱلَّتِي فقََ 

ءَ  حَتَّى   تبَۡغِي َٰٓ  تفَِيَٰٓ ِ   أمَۡرِ  إِلَى  ا   وَأقَۡسِ  ٱلۡعَدۡلِ بِ  بيَۡنهَُمَا فَأصَۡلِحُوا   فَآَٰءَتۡ  فَإنِ ٱللَّّ َ  إِنَّ  طُوَٰٓ ٱلۡمُقۡسِطِينَ  يحُِبُّ  ٱللَّّ  

    

Terjemahnya:  

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 

damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat 

aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang 

berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; 

jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 

antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku adil104. 

 

Jika dilihat secara tekstual ayat-ayat di atas mengandung pengertian 

hakam dalam penyelesaian masalah antara suami dan istri. Namun kalau kita 

perhatikan ada semangat yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan 

penyelesaian sebuah masalah melalui islah. Walaupun dalam surah an-Nisa 

ayat 35 tersebut di atas menjelaskan tentang syiqaq, yaitu perselisihan yang 

meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai 

(hakam). Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat 

membantu pihak suami dan istri dalam mencari solusi penyelesaian sengketa 

keluarga mereka. Masing-masing pihak mempunyai wakil yang berperan 

sebagai mediator105. 

 
103Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Qur‟an, 

2012), h. 84. 
104Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Qur‟an, 

2012), h. 516. 
105Ramlan Yusuf Rangkuti, Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen 

Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 45 No. II, 

2011), h. 1438. 
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Dari ayat tersebut dapat dengan jelas dipahami bahwa al-Qur‟an 

menggunakan term hakam untuk mediator atau arbiter. Menurut ayat tersebut 

bahwa mediator yang bertindak sebagai pencari solusi terhadap masalah 

keluarga tersebut memiliki peran penting dalam menangani konflik antara 

suami istri. Sehubungan dengan siapa yang menunjuk dan mengutus hakam 

atau mediator dalam perselisihan syiqaq terjadi silang pendapat di antara ulama 

fikih. 

Wahbah Zuhayli dan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hakam dapat 

diangkat oleh suami istri dari orang yang mereka setujui sebagai mediator yang 

akan membantu mereka dalam mencari solusi terhadap percekcokan dalam 

rumah tangga mereka. Sementara ulama mazhab Hanafi, Syafi‟i, dan Hanbali 

berpendapat bahwa berdasarkan lahir ayat 35 surah an-Nisa bahwa hakam atau 

mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, bukan suami atau istri 

secara langsung106. 

Namun demikian, walaupun yang disebutkan dalam ayat di atas adalah 

juru damai terhadap persengketaan suami istri, namun dengan menggunakan 

metode analogi atau kias dapat dikembangkan atau diperluas ke dalam 

persengketaan bidang-bidang lain, seperti bidang ekonomi atau perbankan 

Islam. Hal inilah yang menjadi dasar penulis mengambil kedua ayat di atas. 

Kemudian juga dapat dilihat dalam surah an-Nisa/4 ayat 114: 

۞ ن كَثيِر   فِي خَيۡرَ  لَّ  هُمۡ  م ِ حَِۢ  أوَۡ  مَعۡرُوف   أوَۡ  بِصَدقَةَ   أمََرَ  مَنۡ  إلَِّ  نَّجۡوَى 
لِكَ  يفَۡعَلۡ  وَمَن ٱلنَّاسِ   بيَۡنَ  إِصۡلَ   بۡتغَِآَٰءَ ٱ  ذَ 

ِ  مَرۡضَاتِ  ا نؤُۡتيِهِ  فسََوۡفَ  ٱللَّّ عَظِيمٗا  أجَۡر   

   

Terjemahnya:  

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali 

bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, 

atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan 

barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka 

kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar107. 

 

Dengan di dasarkan kepada teks hukum yang ada di dalam Al-Qur‟an 

tersebut dipahami bahwa ajaran Islam memberikan peluang kepada umatnya 

untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan melalui perantara 

orang lain yang netral dan tidak memihak.lembaga hakam dalam prespektif 

hukum Islam merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat 

dimanapun berada, agar ukhuwah islamiyah tetap terjaga secara utuh. Bahkan 

 
106Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 185-189 
107Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Qur‟an, 

2012), h. 97. 



 
 

113 
 

pada surah al-Hujurat ayat 9 mengisyaratkan bahwa apabila salah satu dari 

keduanya melakukan wan prestasi atau pelanggaran (aniaya), maka harus 

diberi sanksi dengan jalan upaya paksa (diperangi). Apalagi wan prestasi dan 

pelanggaran tersebut mempunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan 

upaya paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan 

bdan arbitrase108. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, selain teks hukum yang 

terdapat di dalam Al-Qur‟an sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam teks 

hukum yang berupa hadis Rasulullah saw. juga menunjukkan adanya peluang 

penyelesaian sengketa tertentu dengan tidak melalui lembaga peradilan resmi 

pemerintah. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh an-Nasa‟i bahwa 

sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil 

Abu Hakam: “Sesungguhnya hakam itu adalah perintah Allah dan kepada-

Nyalah dimintakan keputusan hakam, mengapa kamu dipanggil Abu Hakam?” 

Abu Syureih menjawab: “Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan 

datang kepadaku minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan 

keputusanku”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah lalu 

berkomentar: “Alangkah baiknya perbuatanmu itu, apakah kamu punya anak?”, 

Abu Syureih menjawab: “Ya saya punya anak yaitu Syureih, Abdu dan 

Musalla, Siapa yang paling tua?”, “Yang paling tua adalah Syureih” kata 

Rasulullah: “Kalau begitu engkau adalah Abu Syureih”. Dengan demikian, 

dapatlah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hakam dalam ayat di atas 

adalah juru damai di antara suami istri yang bersengketa. 

Dari ungkapan di atas jelas tergambar bahwa tahkim pada masa 

Rasulullah bukanlah terbatas hanya merupakan penyelesaian sengketa keluarga 

antara suami istri sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di atas. Praktik 

tahkim ini telah diperankan oleh Rasulullah saw. dalam banyak kasus 

persengketaan, dan beliau mengatakan bahwa betapa bagusnya tahkim tersebut 

dilakukan. Hal ini beliau sabdakan dalam merespon Abu Syureih ketika 

berkata, “Sesungguhnya kaumku jika berselisih tentang sesuatu maka mereka 

datang kepadaku, lalu saya putuskan di antara mereka, dan kedua pihak ridha 

atas putusanku”109. 

Uraian yang diangkat dai hadis di atas menggambarkan bahwa apa yang 

dilakukan Abu Syureih dalam menyelesaikan sengketa pada zamannya diakui 

 
108Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, h. 

105. 
109Ibrahim Siregar, Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial 

Hukum Islam (Jurnal Miqot Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012), h. 124. Lihat juga Samsir 

„Aliyah, Nizham al-Daulah wa al-Qadha’, h. 328. 
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oleh Rasulullah. Pengakuan Rasulullah tersebut dijadikan dalil atau dasar bagi 

keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa110. 

Kedua sumber hukum (Al-Quran dan Hadis) yang dikemukakan di atas 

menggambarkan keharusan adanya arbitrase Islam. Banyak kejadian dan 

peristiwa yang dialami Rasulullah saw. pada masa hidupnya yang dialami 

sebagai arbiter dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para 

pihak yang berselisih. Rasulullah saw. yang bergelar Al Amin (orang yang 

terpercaya) dalam setiap terjadi perselisihan umat selalu tampil sebagai arbiter 

tunggal melalui proses dan sistem arbitrase ad hok yang sesuai dengan masa 

itu. Ketika Islam terus berkembang yang diiringi dengan semakin bervariasinya 

masalah yang dihadapi umat Islam, dengan sendirinya memungkinkan timbul 

sengketa, tidak hanya berkaitan dengan masalah perdata saja seperti konflik 

ekonomi dan keluarga, tetapi juga merambah kepada masalah politik dan 

perang. Bahkan sebelum lembaga peradilan berkembang, hampir semua 

masalah diselesaikan melalui proses arbitrase, baik tunggal maupun majelis 

oleh Rasulullah dan/atau para sahabatnya111. 

 

Selain dalam kedua sumber pokok hukum Islam tersebut, keberadaan arbitrase 

juga bisa disandarkan kepada ijma (konsensus) ulama dalam menetapkan 

hukum terhadap sesuatu yang dijadikan dasar hukum Islam. Dalam catatan 

sejarah Islam keberlakuan dan keberadaan arbitrase atau tahkim yang telah 

diakui oleh mayoritas sahabat Rasulullah dan mereka tidak menentangnya. 

Misalnya pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa112: “Tolaklah 

permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui 

pengadilan hingga akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”. 

Persengketaan pernah terjadi yang diputuskan melalui arbitrase di kalangan 

sahabat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya arbitrase telah menjadi 

keharusan bagi para pihak yang berkonflik untuk mengedepankan rasa 

perdamaian dan persaudaraan di antara mereka. Bahkan Umar bin Khattab 

telah memberikan pengarahan dalam persoalan ini dengan menyatakan:  

Perdamaian itu diperbolehkan di antara orang-orang Muslim, kecuali 

perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang 

halal113. 

Dalam tradisi fiqh Islam, menurut Yahya Harahap telah dikenal adanya 

lembaga hakam yang sama artinya dengan arbitrase, hanya saja lembaga hakam 

 
110Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di 

Indonesia, h. 91. 
111Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, h. 

106 
112Suhrawardi. K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, h. 179. 
113Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Alma‟arif, 1993), h. 36 
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tersebut bersifat ad hok. Antara sistem hakam dengan sistem arbitrase memiliki 

ciri-ciri yang sama, yaitu: 

a. Penyelesaian sengketa secara volunteer.  

b. Di luar jalur peradilan resmi. 

c. Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih 

yang yang dianggap mampu, jujur dan independen. 

Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya, adalah: 

a. Bertindak sebagai mahkamah arbitrase (arbitral tribunal).  

b. Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali.  

c. Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan 

putusan dan putusannya bersifat final dan mengikat (final dan binding)114. 

Perkembangan selanjutnya para ahli hukum Islam dari kalangan mazhab 

Hanabilah berpendapat bahwa tahkim berlaku untuk penyelesaian sengketa 

yang berkaitan dengan harta benda, qishas, hudud, nikah, li’an. Ahli hukum 

Islam kalangan mazhab Hanafiah berpendapat bahwa tahkim dibenarkan untuk 

menyelesaikan segala sengketa kecuali hudud dan qishas. Sedangkan dalam 

bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam muamalah, nikah dan talak saja. 

Sedangkan ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Malikiyah mengatakan 

bahwa tahkim dibenarkan dalam bidang harta benda saja, tetapi tidak 

dibenarkan dalam bidang hudud, qishah, dan li’an karena ini merupakan urusan 

peradilan115. 

 

B. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi) 

Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. 

Persoalan penyelesaian sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur 

di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Bab IX Pasal 55 ayat (1) sampai (3) tentang Penyelesaian Sengketa. Namun 

pada bagian penjelasan pasal 55 ayat (2) masih disebutkan masih adanya 

kemungkinan diselesaikannya sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan 

di lingkup Peradilan Umum, hal ini menyebabkan masih adanya multitafsir 

yang terjadi dalam memahami undang-undang ini, khususnya pada pasal 55 

ayat (2) yang kaitannya dengan kewenangan absolut sebuah pengadilan.  

Namun hal ini telah dijelaskan kembali pada Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang isinya menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah hanya 

 
114Al Fitri, Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya (Jakarta: Badilag.Net), h. 

6. 
115Wahbah az-Zuhaili, Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu (Juz IV; Damaskus, Syiria: Darl al 

Fikr, 2005), h. 752. 



 
 

116 
 

pada pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non 

litigasi (di luar pengadilan), bukan pada pilihan Pengadilan Agama atau 

Pengadilan Negeri. 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan penjelasan Pasal 

55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi, sedangkan batang tubuh 

sebagai pasal yang membuat norma tidak turut dinyatakan tak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Artinya pembatalan atas penjelasan pasal tidak 

otomatis membatalkan norma Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan 

Syariah tetapi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Pemahaman ini berimplikasi pada validitas arbitrase syariah yang tetap 

mendapat tempat sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa perbankan 

syariah. Tanpa penjelasan pasal pun, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 

Perbankan Syariah sudah bisa dipahami yang memberi kesempatan bagi bank 

syariah dan nasabah untuk melakukan pilihan forum (choice of forum)116. 

Dari putusan tersebut dapat dirumuskan ketentuan mengenai 

penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagai berikut: 

a. Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah , penyelesaian sengketa perbankan 

syariah secara litigasi hanya dapat dilakukan di peradilan agama, dan 

tidak ada lagi opsi peradilan umum  

b. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, pihak-pihak yang bersengketa 

diperkenankan memilih forum penyelesaian di luar peradilan agama 

(choice of forum) melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa 

lain seperti musyawarah, mediasi atau konsiliasi dengan cara 

mencantumkannya dalam akad atau klausul arbitrase  

c. Penyelesaian pada forum di luar peradilan agama tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah117. 

Jadi jelaslah yang dimaksud dengan choice of forum di dalam Pasal 55 

ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah pilihan forum antara forum 

litigasi dan non-litigasi. 

 
116Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa 

Perbankan Syariah, h. 349. 
117Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa 

Perbankan Syariah, h. 352. 
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Bagan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomot 93/PUU-X/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui pranata Pengadilan 

dilaksanakan sesuai kewenangan Pengadilan yang diberi kewenangan secara 

atributif oleh undang-undang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkaranya. Menurut ketentuan Undang-undang, sengketa Perbankan Syariah 

yang terjadi dan diselesaikan melalui jalur Pengadilan dilakukan oleh 

Pengadilan Agama. 

Dasar hukum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui 

Pengadilan Agama diperoleh secara atributif dalam undang-undang. 

Pengaturan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan 

memutus perkara sengketa diatur dalam UURI No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut 

ketentuan undang-undang ini disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  

1. Perkawinan; 

2. Waris; 

3. Wasiat; 

Arbitrase 

Syariah 

Bank Syariah 

Sengketa 

Litigasi 

Nasabah 

Non-Litigasi 

Peradilan 

Agama 

Utama 

Musyawarah 

Mediasi 

Perbankan 

Alternatif 
Penyelesaian 

Sengketa 
Lain 

 

Alternatif 
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4. Hibah; 

5. Wakaf; 

6. Zakat; 

7. Infaq; 

8. Shadaqah;dan 

9. Ekonomi syariah. 

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi legitimasi bagi penyelesaian 

sengketa Perbankan Syariah di Pasal 49 UURI No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan 

Agama. UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang 

kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Menurut ketentuan 

undang-undang ini disebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah 

dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengaturan tentang 

mekanisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menurut Undang-undang 

Perbankan Syariah ibarat dua sisi mata uang yang berbeda gambarnya sehingga 

berbeda pemaknaannya. Pembuat undang-undang tidak konsisten dalam 

menetapkan kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang 

dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. 

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perbankan Syariah 

menyebutkan: 

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama; 

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan 

sesuai isi akad. 

Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan 

Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa 

dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya yang dilakukan melalui: 

a. Musyawarah; 

b. Mediasi perbankan; 

c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau arbitrase 

lain; 

d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
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Tidak konsistennya substansi ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah 

tentang tata cara penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan, akan 

menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Adanya pilihan pengadilan dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syariah (choice of court forum) dapat 

menyebabkan terjadinya disharmoni antar pranata hukum yakni pengadilan dan 

tumpang tindihnya kewenangan dalam mengadili suatu perkara sengketa 

perbankan syariah. Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah 

melalui forum pengadilan (litigasi), Mahkamah Konstitusi (MK) telah 

mengeluarkan jurisprudensi melalui Putusan MK No. 93/PUUX/2012 terhadap 

penyelesian sengketa perbankan syariah di Indonesia. 

Seorang subjek hukum pribadi bernama Dadang Achmad (Direktur CV. 

Benua Engineering Consultant) telah mengajukan gugatan uji materiil atas 

ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Permohonan uji materiil tersebut 

telah didaftarkan di Kepaniteraan MK No. 322/PAN.MK/2012 tanggal 9 Oktober 

2012. Pemohon sebagai pencari keadilan menginginkan adanya kepastian hukum 

dari suatu produk hukum dalam hal ini UURI No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah di mana pada Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) telah menimbulkan 

tidak adanya kepastian hukum seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 

28D ayat (1). 

Pemohon berpendapat, jika suatu Undang-Undang mempersilahkan untuk 

memilih menggunakan fasilitas negara (lembaga peradilan), sedangkan ayat 

lainnya secara tegas telah menentukan peradilan mana yang berwenang 

menyelesaikan sengketa, maka dengan adanya kebebasan memilih pengadilan 

(choice of court forum) akan menimbulkan berbagai macam penafsiran dari 

berbagai pihak apalagi pada ayat (3) dijelaskan tentang keharusan dalam 

memenuhi prinsip syariah. Di sini akan timbul pertanyaan besar, apakah 

pengadilan yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah telah 

memenuhi prinsip syariah atau tidak? Kondisi seperti ini akan menimbulkan 

ketidakpastian hukum dalam masyarakat khususnya bagi para pihak yang 

berkepentingan dalam suatu akad syariah. 

Majelis hakim MK dalam amar putusannya menyatakan bahwa dalil-dalil 

yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk sebagian. MK berpendapat, 

berdasarkan sengketa yang dialami oleh Pemohon, hukum sudah seharusnya 

memberikan kepastian bagi nasabah dan juga UUS dalam penyelesaian sengketa 

perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa tidak dapat 

diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar berkompeten menangani sengketa 

perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin 
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dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud. Majelis 

hakim MK memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UURI No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 

Penjelasan Pasal 55   ayat (2) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah (LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867) tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

Putusan MK No. No. 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa 

perbankan syariah di Indonesia ini menjadi jurisprudensi bagi kasus-kasus 

sengketa perbankan syariah yang akan terjadi setelahnya, bahwa terhadap sengketa 

perbankan syariah yang selesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi), tidak 

terdapat pilihan forum pengadilan bagi penyelesaian sengketa tersebut. Pengadilan 

Agama sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, 

memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.118 

Pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi 

syariah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Pengadilan Agama berwenang 

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang 

termasuk di dalamnya adalah sengketa perbankan syariah. Kewenangan Pengadilan 

Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah juga diatur dalam Undang-

Undang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa 

perbankan syariah dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan 

agama. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili 

sejumlah kasus sengketa perbankan syariah. 

Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama adalah: 

a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga 

pembiayaan   syariah dan nasabahnya; 

b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan 

lembaga pembiayaan syariah; 

c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antar orang-orang yang beragama Islam, 

yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Sengketa perbankan syariah antara Bank Syariah dan nasabahnya, demikian 

pula sengketa antar sesama lembaga keuangan syariah, dan para pihak yang 

membuat dan melaksanakan akad berdasarkan prinsip syariah diselesaikan melalui 

 
118Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah,Yogyakarta,  2018 
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jalur hukum. Terjadinya perselisihan antar para pihak bisa terjadi disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti adanya suatu cidera janji (wanprestasi) oleh salah satu 

pihak sehingga pihak lain merasa dirugikan hak-haknya. Bila terjadi kasus 

perselisihan seperti ini, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai amanat Undang-Undang 

Perbankan Syariah. 

C. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non litigasi) 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat pula dilakukan di luar 

Pengadilan atau melalui jalur non litigasi. Dalam penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan, para pihak yang membuat akad sebelumnya harus sepakat bahwa 

ketika ada masalah perselisihan dalam pelaksanaan akad, maka para pihak sepakat 

untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi oleh lembaga yang dapat 

menyelesaikan perselisihan tersebut. Bila setelah mediasi ternyata para pihak yang 

berselisih tidak menemukan kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan 

dilakukan di Pengadilan sesuai amanat undang-undang. Penyelesaian sengketa 

perbankan syariah di luar Pengadilan dapat ditempuh melalui beberapa lembaga 

antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK).  Basyarnas dan OJK adalah lembaga yang dapat membantu 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah antar para pihak yang membuat 

kesepakatan dalam akad. Sesuai dengan amanat undang-undang, kedua lembaga ini 

memiliki legitimasi untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang jasa keuangan 

(syariah) sesuai fungsinya masing-masing. Kedua lembaga tersebut memiliki 

prosedur dan mekanisme dalam menyelesaikan perselisihan antar para pihak. 

Namun demikian, sebelum perselisihan mengenai perbankan syariah diselesaikan 

melalui Basyarnas atau OJK, sebaiknya para pihak terlebih dahulu menyelesaikan 

perselisihannya secara internal dengan bank syariah tempat melakukan akad 

perjanjian syariah. 

Adapun mekanisme peyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui cara 

sebagai berkut: 

1. Penyelesaian Sengketa Secara Internal dalam Bank Syariah 

Para pihak yang berselisih, dalam hal ini adalah antara nasabah dan bank 

syariah dapat menyelesaikan perselisihannya secara internal melalui dialog untuk 

menemukan solusi atas perselisihan mereka. Pada umumnya perselisihan antara 

nasabah dan bank syariah dalam pelaksanaan akad syariah adalah terkait dengan 

hak dan kewajiban para pihak misalnya masalah pembayaran angsuran atau 

angsuran telah dilunasi namun agunan masih ditahan oleh pihak bank. 

Penyelesaian perselisihan bank syariah secara internal antara nasabah dan bank 
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syariah dapat diselesaikan melalui struktur bank syariah yang bertugas 

memberikan pelayanan bagi nasabah bank syariah seperti Divisi Bisnis Konsumen 

(Consumer Business Division) atau Divisi Pengadaan dan layanan Umum 

(Procurement and General Service Division). 

Penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah secara internal akan 

memberi manfaat bagi kedua pihak yang berselisih yaitu masalah perselisihan 

mereka tidak perlu dilanjutkan penyelesaiannya di luar institusi bank syariah 

seperti OJK dan Basyarnas. Sengketa perbankan syariah antara nasabah dan bank 

syariah di luar bank syariah akan membawa konsekuensi yuridis yang tidak 

diinginkan oleh salah satu pihak seperti adanya sanksi oleh OJK kepada bank 

syariah apabila terbukti bersalah melalaikan hak-hak nasabah atau pembebanan 

biaya penyelesaian sengketa oleh Basyarnas kepada salah satu pihak yang 

berperkara. 

2. Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Pengaduan ke OJK 

OJK adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat 

UURI No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-Undang BI tersebut, Presiden atas 

persetujuan bersama DPR menetapkan UURI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. 

Sebagai sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, OJK bersifat 

independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun. OJK mempunyai 

fungsi, tugas dan wewenang dalam bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 

dan penyidikan pada sektor jasa keuangan. Secara filosofis tugas OJK adalah 

bersama dengan stakeholders lainnya turut berperan. 

Dalam menyukseskan pembangunan ekonomi nasional yang melalui tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, OJK mengusung Visi: Menjadi lembaga pengawas industri 

jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar 

perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan 

kesejahteraan umum. Sebagai bentuk implementasi dari visi OJK tersebut, salah 

satu misi lembaga yang diusung adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan 

akuntabel. 

Bank syariah sebagai lembaga jasa keuangan di Indonesia menjadi bagian 

dari objek pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Perselisihan antara nasabah dan 

bank syariah juga dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan nasabah bank 

syariah ke OJK. Nasabah yang bermasalah dengan bank syariah, ataupun nasabah 
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meragukan kerjasamanya dengan bank syariah, dapat melaporkannya pada OJK 

sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang dibentuk dengan tujuan 

agar keseluruhan kegiatan jasa pada sektor keuangan terselenggara secara teratur, 

adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang 

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat. 

Derasnya arus perubahan sosial kemasyarakatan di era globalisasi termasuk 

dalam sistem perbankan syariah nasional dan semakin pesatnya kemajuan di 

bidang teknologi informasi  serta berbagai inovasi dan kreasi dalam membuat 

produk jasa layanan perbankan syariah, telah menciptakan sebuah sistem 

perbankan syariah yang begitu kompleks, dinamis, dan saling terkait dalam hal 

produk maupun kelembagaan bank syariah. Interaksi dan transaksi antara nasabah 

dan bank syariah sebagai lembaga jasa keuangan semakin kompleks yang tidak 

menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah pengabaian terhadap perlindungan 

nasabah baik disengaja maupun tidak. 

Perlindungan nasabah di sektor perbankan syariah bertujuan untuk 

menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan 

pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran dari para pelaku usaha 

jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga kepercayaan 

masyarakat akan semakin meningkat. Apabila terdapat produk dan layanan sebuah 

bank syariah berpotensi merugikan masyarakat, maka OJK berwenang untuk 

menghentikan kegiatannya. 

OJK telah menyiapkan sistem pelayanan dan mekanisme pengaduan bagi 

nasabah yang merasa dirugikan dan memfasilitasi pengaduan tersebut. Masyarakat 

hendaknya memanfaatkan layanan konsumen ini sebaik mungkin. Namun 

demikian, sebelum melakukan pengaduan ke OJK sebaiknya nasabah yang merasa 

dirugikan oleh bank syariah berupaya untuk menyelesaikan masalahnya terlebih 

dulu secara kekeluargaan. Apabila masalahnya belum selesai, maka upaya 

penyelesaian dapat ditempuh dengan membuat laporan atau pengaduan pada 

layanan konsumen OJK. Pengaduan konsumen dapat dikirim melalui Pos, fax, 

telepon atau membuka website OJK dan mengirimkan e-mail pengaduan. OJK 

hanya akan memproses pengaduan dengan informasi dari konsumen yang jelas dan 

akurat seperti adanya bukti penyampaian pengaduan pada LJK, identitas diri 

pelapor, deskripsi pengaduan dan dokumen pendukung yang diperlukan. 

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen pada sektor jasa 

keuangan, OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Prinsip-prinsip perlindungan 

konsumen menurut ketentuan ini adalah keterbukaan (transparansi), perlakuan 
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yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi dari konsumen dan 

penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Peraturan OJK ini mengatur 

tentang kewajiban pelaku usaha seperti bank syariah untuk bertanggung jawab atas 

kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha dan kewajiban 

untuk menjaga keamanan simpanan atau aset konsumen yang berada dalam 

tanggung jawabnya. 

Bank syariah dilarang untuk memberikan data informasi apapun tentang 

konsumennya kepada pihak ketiga kecuali dalam hal dibenarkan oleh undang-

undang. Pelanggaran atas peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif mulai dari 

peringatan tertulis, membayar denda sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan 

usaha, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Perlindungan 

hukum bagi nasabah bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen, 

memberdayakan konsumen, menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha pada 

sektor perbankan syariah tentang pentingnya untuk melindungi hak-hak konsumen 

dengan memperhatikan aspek kewajaran dalam penetapan biaya atau harga atas 

sebuah produk (fee-based pricing) minimum yang tidak merugikan konsumen, 

serta kesesuaian produk/layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan 

kemampuan konsumen. 

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengaduan oleh nasabah yang 

merasa hak-haknya dirugikan oleh bank syariah ke OJK merupakan upaya sadar 

dan tanggap atas pemenuhan hakhaknya pada bank syariah sebagai pihak yang 

berkedudukan sama dalam sebuah akad syariah. Makna filosofis dari perlindungan 

nasabah oleh OJK ini adalah bank syariah akan memeroleh manfaat positif guna 

memacu peningkatan efisiensi dan merespon tuntutan masyarakat pengguna jasa 

untuk memberikan pelayanan prima bagi para nasabahnya yang pada gilirannya 

akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank syariah nasional (sharia 

banking well-literate). 

3. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) 

Basyarnas adalah sebuah lembaga arbitrase yang bertugas untuk 

menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak yang membuat akad 

ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Basyarnas adalah 

upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa disebut jalur non 

litigasi. Tujuannya adalah guna mencapai penyelesaian perselisihan ketika upaya 

penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan kata mufakat. Basyarnas 

adalah satu-satunya lembaga arbitrase syariah di Indonesia. Secara formal 

eksistensi Basyarnas memiliki dasar yuridis yang kuat. Peraturan perundang-
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undangan di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa 

untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan. 

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian 

Sengketa Alternatif dan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa perdata 

dapat dilakukan di luar Pengadilan negara melalui arbitrase atau penyelesaian 

sengketa alternatif. Basyarnas adalah lembaga yang tepat dalam menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah secara cepat dan fair berdasarkan prinsip syariat Islam. 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Basyarnas harus diawali dengan 

adanya kesepakatan para pihak yang berakad bahwa ketika terjadi perselisihan, 

maka penyelesaian akan ditempuh melalui Basyarnas. 

Basyarnas pada mulanya bernama Badan Arbitrase Muamalat yang 

didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan SK No. Kep-

392/MUI/V/1992. Pendirian badan Arbitrase Muamalat ini dilakukan di tahun 

yang sama dengan pendirian Bank Muamalat sebagai bank syariah nasional 

pertama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menangani dan menyelesaikan 

sengketa antara nasabah dan bank syariah. Seiring dengan semakin bertambahnya 

jumlah bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia, sehingga Badan 

Arbitrase Muamalat diubah menjadi Basyarnas yang perubahan status dan nama 

kelembagaannya berdasarkan SK MUI No. Kep 09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 

Desember 2003. Kedudukan Basyarnas adalah sebagai sebuah badan milik MUI. 

Kehadiran Basyarnas sebagai lembaga arbitrase atas sengketa perbankan 

syariah sangat diharapkan oleh umat Islam di Indonesia. Semakin meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan syariah sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah akan keberadaan 

Basyarnas yang berfungsi menyelesaikan sengketa antar para pihak yang 

berselisih. Pendirian Basyarnas oleh MUI bertujuan untuk: 

a. Menyelesaikan perselisihan/sengketa keperdataan dengan prinsip perdamaian 

(ishlah); 

b. Menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan adil atas sengketa-sengketa 

muamalah yang timbul dalam bidang perekonomian syariah; 

c. Memberikan suatu pendapat yang mengikat atas suatu persoalan yang 

berkaitan dengan akad-akad syariah; 

d. Menyelesaikan sengketa-sengketa antara bank-bank syariah/ lembaga 

keuangan syariah dan nasabah dengan syariat Islam sebagai dasarnya 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Basyarnas dilakukan dengan 

sistem persidangan. Pemeriksaan perkara pada sidang arbitrasi dilakukan oleh 
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majelis yang beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter. Sidang perkara secara arbitrase 

dilakukan secara tertutup dengan upaya penyelesaian secara damai melalui upaya 

islah bagi para pihak yang berselisih. Jika upaya perdamaian tidak tercapai, proses 

pemeriksaan dilanjutkan secara arbitrase dengan mendengarkan keterangan kedua 

belah pihak secara seimbang disertai dengan bukti-bukti yang diajukannya. 

Putusan Basyarnas dilakukan secara musyawarah oleh majelis arbiter berdasarkan 

syariat Islam. 

Sengketa perbankan syariah yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase 

memiliki beberapa kelebihan antara lain: 

a. Pelaksanaannya bersifat sederhana dengan mengutamakan pendekatan 

musyawarah untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai (ishlah). 

b. Sidang arbiter untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah bersifat 

tertutup, sehingga hak-hak keperdataan para pihak terlindungi dan tidak 

perlu diketahui oleh masyarakat umum. Hanya para pihak.yang bersengketa 

dan pihak lain yang terkait dengan sengketa yang diperkenankan hadir 

dalam sidang arbitrase; 

c. Proses penyelesaian sengketa oleh arbiter berlangsung cepat dan efisien, 

dengan putusan majelis arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Tidak 

dikenal adanya suatu upaya hukum untuk mengoreksi putusan majelis 

sebelumnya sebagaimana yang terjadi di Pengadilan; 

d. Putusan majelis arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial. Sesuai ketentuan 

Pasal 59 UURI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase termasuk arbitrase syariah 

dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri (umum). 

D. Studi Tentang Kasus Hukum Perbankan Syariah di Indonesia 

Bank syariah adalah lembaga intermediasi berfungsi menghimpun dana 

dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam 

bentuk pembiayaan syariah atau akad-akad syariah lainnya. Dalam hubungan 

usaha antara bank syariah dan masyarakat atau badan hukum sebagai pengguna 

jasa bank syariah, terdapat potensi terjadinya perselisihan antar para pihak yang 

melaksanakan akad syariah dan berujung pada kasus hukum. Dua kasus hukum 

yang pernah terjadi dalam ranah perbankan syariah di bawah ini menjadi contoh 

terjadinya sengketa perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana diberitakan 

dalam laman “hukumonline.com” Bank Syariah Mandiri (BSM) pernah terbelit 

kasus Akad Mudharabah Muqayyadah. Sengketa ini bermula ketika BSM 

mengajukan proposal penawaran kerja sama pembiayaan Mudharabah 

Muqayyadah kepada Dana Pensiun Angkasa Pura (Dapenda) tahun 2003. Dalam 

proposal tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan akan diberikan kepada PT Sari 
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Indo Prima untuk pengembangan usaha pembuatan karung. Saat itu Dapenda 

berasumsi bahwa skema pembiayaan tersebut sama halnya dengan penempatan 

deposito pada bank syariah. Selanjutnya pada 23 Januari 2004 BSM, Sari Indo 

Prima dan Dapenda membuat kesepakatan bersama dalam bentuk akad 

Mudharabah Muqayyadah dan pada saat yang sama Dapenda mentransfer dana 

miliknya sebesar Rp. 5 miliar ke BSM untuk penerbitan deposito. 

Kesepakatan antara BSM, Sari Indo Prima dan Dapenda dituangkan dalam 

akta pembiayaan Mudharabah Muqayyadah sebesar Rp. 10 milyar pada tanggal 28 

Januari 2004. Perjanjian tersebut disepakati akan berlangsung hingga 23 Januari 

2008 dengan ketentuan nisbah sebesar 13,5 persen pertahun untuk Dapenda. 

Sementara itu BSM mendapat fee sebesar 1 % (satu persen) pertahun terhitung 

sejak pembiayaan mudharabah muqayyadah masih berlangsung (outstanding). 

Sebulan kemudian Dapenda kembali mentransfer dana ke BSM sebesar Rp. 5 

miliar. Enam bulan berselang Dapenda tidak mendapatkan nisbah bagi hasil karena 

Sari Indo Prima dan BSM tidak membayar angsuran baik pokok maupun bagi 

hasilnya. 

Dapenda menilai bahwa BSM tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian 

bank (prudential banking) dalam proses pengajuan dan pelaksanaan akad 

mudharabah muqayyadah. BSM juga mengabaikan kewajiban terhadap pengikatan 

barang jaminan dan monitoring penggunaan dana bagi kepentingan Dapenda. Hal 

ini menimbulkan side streaming yang dilakukan oleh Sari Indo Prima yaitu dengan 

cara menggunakan dana Dapenda untuk membayar cicilan utang pada BSM. Guna 

menyelesaikan perselisihan itu, Dapenda telah berusaha untuk menempuh jalan 

bermusyawarah hingga somasi ke BSM, namun tidak berhasil. Dapenda menuntut 

BSM untuk memenuhi kewajibannya karena Dana yang ditempatkan di BSM 

berasal dari iuran dana pensiun karyawan P.T. Angkasa Pura II. Dapenda 

kemudian membawa perkara sengketa tersebut ke Basyarnas sesuai dengan 

klausula dalam akad pembiayaan mudharabah muqayyadah yang dibuat oleh para 

pihak, apabila terjadi perselisihan para pihak akan menunjuk Basyarnas untuk 

menyelesaikan sengketa. Setelah enam bulan bersidang di Basyarnas, majelis 

arbiter memutuskan BSM dan Sari Indo Prima berkewajiban membayar pokok 

pembiayaan akad mudharabah muqayyadah sebesar Rp. 10 miliar secara tanggung 

renteng kepada Dapenda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan majelis arbiter 

Basyarnas diucapkan. Majelis arbiter menilai BSM dan Sari Indo Prima terbukti 

wanprestasi terhadap Dapenda. Setelah putusan majelis arbiter dijatuhkan, ternyata 

masalahnya belum selesai oleh karena pihak BSM dan Sari Indo Prima tidak mau 

melaksanakan putusan yang dalam amar putusannya dinyatakan bersifat final dan 

mengikat (final and binding). Oleh karenanya, Dapenda memohon dilakukannya 

eksekusi dan sita eksekusi ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan 
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Agama Jakarta Pusat memberi kesempatan agar para pihak untuk bermusyawarah 

dan mengeksekusi putusan secara sukarela dan mematuhi putusan Basyarnas. 

Ketua Pengadilan Agama berpendapat bahwa alangkah baiknya bila BSM secara 

sadar melaksanakan putusan Basyarnas, oleh karena jika sita eksekusi dilakukan, 

hampir dapat dipastikan akan berdampak pada perkembangan bank syariah. 

Pembiayaan syariah dengan skema mudharabah muqayyadah adalah akad 

kerja sama usaha antara nasabah pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah 

pengelola dana (mudharib). Dalam perjanjian tersebut bank syariah bertindak 

sebagai perantara pembiayaan. Pemilik dana berhak untuk menetapkan syarat-

syarat tertentu untuk pelaksanaan akad kerjasama secara mudharabah muqayyadah 

seperti jenis usaha yang dilakukan, tempat, waktu dan cara pelaksanaannya yang 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 

Kasus hukum pada ranah perbankan syariah berikutnya adalah kasus gadai 

emas. Kasus gadai emas ini terjadi di Bank Mega Syariah (BMS) sebagaimana 

diberitakan dalam laman “tribunnews.com” Bank Mega Syariah terseret kasus 

gadai emas. OJK telah memanggil manajemen BMS dan nasabah untuk 

menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui dugaan keterlibatan oknum dari bank 

tersebut. Ketua Departemen Perbankan Syariah OJK, Edy Setyadi menjelaskan 

bahwa kasus ini adalah money game berkedok investasi emas Golden Traders 

Indonesia Syariah (GTIS) dan Gold Bullion Indonesia (GBI). 

Kasus ini berawal dari pengaduan seorang nasabah yang mengaku dibujuk 

oleh karyawan BMS yang berperan sebagai agen marketing GTIS dan GBI. 

Sebagai pemanis dari bujukannya, BMS mengucurkan pembiayaan 60 % (enam 

puluh   persen) dari harga pembelian. Belakangan masalah muncul ketika 

pembayaran kepada nasabah sebagai bonus dari GTIS dan GBI macet. Parahnya 

lagi, pada saat jatuh tempo nasabah tak bisa menebus emas. BMS kemudian 

melelang emas tersebut dan menguasai dana hasil lelangan emas. Pihak nasabah 

juga menuding bahwa praktik gadai emas di BMS melanggar aturan BI tentang 

batas gadai emas maksimal sebesar Rp. 250 juta untuk setiap nasabah, padahal 

sepanjang 2011-2013 total nilai gadai emas di BMS bernilai belasan miliar rupiah.  

Menurut ketentuan UURI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan 

bahwa kegiatan bank syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa 

giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

akad wadi‟ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank 

syariah juga dapat menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, 

tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 
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Gadai (rahn) dengan prinsip syariah merupakan salah satu bentuk produk 

jasa layanan perbankan syariah. Bank syariah sebagai sebuah perusahaan tentu 

akan terus berinovasi dengan beragam produk-produk unggulannya untuk 

membuat calon nasabah tertarik menggunakan jasa bank syariah. Di satu sisi 

investasi yang dilakukan oleh nasabah pada bank syariah akan membuat bank 

syariah tersebut semakin berkembang yang pada gilirannya iklim usaha perbankan 

syariah nasional. Namun demikian di sisi lain bank syariah wajib menjaga dana 

milik nasabah yang diinvestasikan agar nasabah terhindar dari kerugian. Bank 

syariah wajib untuk menjelaskan kepada nasabah bahwa produk-produknya tidak 

berentangan dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur-unsur riba (melipat 

gandakan keuntungan), maisir (untung-untungan) dan gharar (ketidakjelasan). 

Terjadinya sengketa perbankan syariah selain karena adanya perbuatan 

cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkad, ada pula faktor lain 

yang menjadi penyebabnya. Sebab-sebab timbulnya permasalahan dalam praktik 

perbankan syariah yang bukan berasal dari pihak yang membuat dan melaksanakan 

akad syariah adalah dari kondisi eksternal yang turut memengaruhi dan memicu 

terjadinya perselisihan. Beberapa penyebab sengketa perbankan syariah secara 

eksternal antara lain; 

1. Krisis ekonomi atau terjadinya perubahan makro ekonomi. Contohnya 

adalah pandemi Covid 19 dan kenaikan harga BBM yang mengakibatkan 

terjadinya beberapa pembiayaan bermasalah. Bagi nasabah yang memiliki 

usaha, kenaikan BBM akan memengaruhi biaya produksi yang dapat 

menyebabkan penurunan produktivitas, pada saat yang sama permintaan 

pasar juga menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah; 

2. Adanya perubahan regulasi oleh Pemerintah maupun instansi terkait yang 

berwenang lainnya yang berlaku bagi bank syariah dan nasabahnya; 

3. Terjadinya kondisi force majeur seperti bencana alam atau kerusuhan 

massal yang mengakibatkan pelaku usaha menghentikan kegiatan 

usahanya. Dalam hal ini sebenarnya bila terjadi kondisi darurat seperti 

force majeur, lazimnya pihak nasabah dibebaskan dari kewajibannya 

membayar angsuran dan/atau kewajiban lainnya oleh karena terjadinya 

peristiwa itu bukan karena kesalahannya. 
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BAB 11 

TATA KELOLA PERBANKAN SYARIAH  

 

A.  Implementasi Good Corporate Governance Bank Syariah 

 Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur 

perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban 

tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, 

dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan 

tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan 

itu mulai dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, komisaris, juga 

mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan 

dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan 

stakeholders dari perseroan. 

Corporate governance adalah suatu konsep yang luas. Berdasarkan uraian 

diatas mengenai corporate governance tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan 

perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi 

kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.  

Adapun dasar hukum yang ada di Al-quran adalah terdapat pada (Q.S. An-

Nisa/4 : 58) yaitu: 

   ۞ َ  إِنَّ  تِ  تؤَُدُّوا   أنَ يَأۡمُرُكُمۡ  ٱللَّّ نَ  َٰٓ  ٱلۡۡمََ  َ  إِنَّ  ٱلۡعَدۡلِ  بِ  تحَۡكُمُوا   أنَ ٱلنَّاسِ  بَيۡنَ  حَكَمۡتمُ وَإِذاَ أهَۡلِهَا إِلَى  ا ٱللَّّ  َۦٰٓۗ بِهِ  يعَِظُكُم نعِِمَّ

َ  إِنَّ  ا كَانَ  ٱللَّّ بَصِيرٗا سَمِيعََۢ  

Terjemanhya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa/4 : 58). 

 

Sebuah bank dengan berbasis syariah diwajibkan untuk mengikuti 

peraturan Bank Indonesia sebagai regulator termasuk PBI Nomor 8/4/PBI/2006 

mengenai Implementasi Corporate Governance pada Bank Umum. Sebagai Bank 

Umum berbasis syariah juga telah mengimplementasikan corporate governance. 

Bank Syariah telah memulai komitmen untuk melaksanakan corporate 

governance kepada sebagian besar pemegang saham mereka berdasarkan panduan 

yang dikeluarkan oleh Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). Bank 

Syariah mengadopsi panduan yang dikeluarkan Komite Nasional Corporate 
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Governance mengenai panduan Tata Kelola bagi Industri Perbankan 

Indonesia (Indonesia Banking Sector Code). Dan peraturan baru dari Bank 

Indonesia nomor 8/4/PBI/2006, telah melengkapi semua persyaratan yang 

dibutuhkan. 

Implementasi corporate governance yang baik yang telah menjalankan 

beberapa kebijakan menyangkut manajemen resiko, sebagai bagian dari corporate 

governance. Praktik manajemen risiko yang dijalankan termasuk risiko pendanaan, 

risiko pasar, risiko kecukupan modal, risiko operasional, risiko aspek hukum, 

reputasi, strategi, dan manajemen kepatuhan. Untuk mendukung proses 

pelaksaannya, divisi manajemen risiko telah membuat sebuah Code 

of Conduct sebagai panduan bagi semua personel bank tentang bagaimana 

berinteraksi dengan konsumen, rekanan kerja, dan vendor.119 Corporate 

Governance yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu 

pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosio-ekonomi yang 

lama. Namun sangat disayangkan, corporate governance justru menjadi unsur 

kelemahan pada perusahaan-perusaahan disejumlah negara berkembang.  

Konsep GCG pada intinya adalah: Pertama, internal balance antar organ 

perusahaan RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam hal yang berkaitan dengan 

struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketika organ perusahaan 

tersebut. Kedua, external balance, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan 

sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders. 

Prinsip GCG yang dirumuskan Komisi Nasional Kebijakan Corporate 

Governance, delapan diantaranya menyangkut internal balance, seperti: pemegang 

saham dan RUPS, Dewan Komisaris dan komite pendukungnya, direksi, sistem 

audit, Sekretaris Perusahaan, keterbukaan, kerahasiaan, dan informasi orang dalam. 

Adapun 5 isu lainnya secara singkat, yaitu pihak yang berkepentingan 

(stakeholders), etika berusaha dan antikorupsi, donasi, kepatuhan pada peraturan 

perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja yang sama. 

1. Unsur-unsur Corporate Governance 

Dari pengamatan diatas, maka tampak terdapat unsur-unsur corporate 

governance yang berasal dari dalam perusahaan serta unsur-unsur yang ada 

di luar perusahaan yang bisa menjamin berfungsi nya Good Corporate 

Governance. 

a.  Corporate Governance - Internal Perusahaan 

 
119Nurul Huda, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 

183-184 
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 Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah: 

1) Pemegang saham 

2) Direksi 

3) Dewan komisaris 

4) Manajer 

5) Karyawan/serikat kerja 

6) Sistem remunerasi berdasarkan kinerja 

7) Komite audit 

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain 

meliputi: 

1) Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure) 

2) Transparansi 

3) Accountability 

4) Fairness 

5) Aturan dari code of conduct 

b. Corporate Governance – external perusahaan 

Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah: 

1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum 

2) Insvetor 

3) Institusi penyedia informasi 

4) Akuntan public 

5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan 

6) Pemberi pinjaman 

7) Lembaga yang mengesahkan legalitas 

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi: 

1) Aturan dari code of conduct 

2) Fairness 

3) Accountability 
4) Jaminan hukum.120 

  B.  Prinsip Good Corporate Governance 

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan 

(transparency), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan 

 
120Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h. 41-43. 
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ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi 

bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (accountability), berpegang  pada 

prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang 

berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (responsibility), objektif dan bebas 

dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (independency), serta 

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas 

kesetaraan dan kewajaran (fairness). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut 

bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Keterbukaan (Transparency) 

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, 

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders 

sesuai dengan haknya.121 

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal 

yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, 

kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham 

pengendalian, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko 

(risk management), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status 

kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat 

mempengaruhi kondisi bank. 

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 

4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi 

tentang kebijakan tersebut. 

b. Akuntabilitas (Accountability)                                                   

1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing 

organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi 

perusahaan.122 

2. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai 

kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya 

dalam pelaksanaan GCG. 

3. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam 

pengelolaan bank. 

4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan 

ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan 

 
121Amin Widjaja Tunggal, corporate Social Respondsibility (CSR), Penerbit Harfarindo 
122R. Priambodo dan E Supriyantompenerapan good corporate governance Sebagai 

Landasa Kinerja Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007,h. 22. 
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(corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards 

and punishment system. 

c. Tanggung Jawab (Responsibility) 

1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip 

kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin 

dilaksanakannya ketentuan yang berlaku123. 

2. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang 

baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung 

jawab sosial. 

d. Independensi (Independency) 

1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh 

stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta 

bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). 

2. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala 

tekanan dari pihak manapun. 

e. Kewajaran (Fairness) 

1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders 

berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). 

2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk 

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank 

serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 

keterbukaan. 

 

C. Perbedaan Antara Penerapan GCG Di Bank Syariah dan Bank Konvensional 

a. Bank Syariah 

1. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau 

amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam. 

2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta 

nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam. 

3. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun 

pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap 

akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank 

4. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip 

keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang 

Saham, Pengelola Bank dan Nasabah atas jalannya usaha bank syariah 

5. Prinsip bagi hasil: 

a) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. 

 
123 Hendra Setiawan Boen, Biangkala Bussines Judment Rule, Tatanusa, Jakarta, 2008, 
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b) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 

c) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan 

jumlah pendapatan. 

d) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. 

e) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika 

proyek   itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 

b. Bank Konvensional 

1) Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah 

memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang 

kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread 

yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman 

(mengoptimalkan interest difference). Di lain pihak kepentingan pemakai 

dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya 

murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak 

tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini 

bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. 

2) Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, 

Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai 

keinginan yang bertolak belakang124 

3) Sistem bunga: 

a) Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus 

selalu untung untuk pihak Bank. 

b) Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan. 

c) Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan 

berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. 

d) Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk 

agama Islam. 

e) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan 

proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. 

 

 

 

 

 
124Sigit purnomo, Corporate govermence In Islamic Bank: Critikal Issues And Sautability 

Of Convencional Corporate Menhanism, SEBI No.1 (juli 2008), h,113 
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BAB 13 

HUKUM RIBA PERBANKAN SYARIAH 

 

A.  Pengertian Riba 

Riba adalah kata Arab, berasal dari kata kerja yang raba harfiah berarti 

'tumbuh' atau 'memperluas' atau 'peningkatan' atau 'mengembang' atau 'kelebihan. 

Arti sastra yang sama telah terjadi di banyak tempat Al-Qur'an sebagai well. 

Namun demikian, tidak setiap pertumbuhan atau peningkatan, yang jatuh dalam 

kategori riba dilarang dalam Islam. Hal ini umumnya diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris sebagai "riba" atau "bunga", namun ternyata memiliki arti lebih luas 

di Shari`ah. Riba di syariah, secara teknis mengacu pada 'premium' yang harus 

dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan jumlah pokok 

sebagai syarat untuk pinjaman atau perpanjangan di maturity. Dalam fiqh 

terminologi, riba berarti peningkatan salah satu dari dua setara homogen yang 

dipertukarkan tanpa kenaikan ini ditemani return. Istilah riba, bagaimanapun, 

digunakan dalam Shari `ah dalam dua pengertian. Yang pertama adalah riba al-

nasi'ah dan yang kedua adalah riba al-fadl. Beberapa ulama mencoba untuk 

mendefinisikan riba yang tampaknya menjadi lebih dekat dengan arti tersirat dalam 

ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengannya. Mereka mendefinisikan 

riba sebagai peningkatan atau kelebihan yang dalam pertukaran atau penjualan 

komoditas, menjadi hak pemilik (pemberi pinjaman) tanpa memberikan dalam 

mengembalikan setara kontra-nilai atau imbalan. 

Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun 

yang dimaksud disini menurut istilah syara’ adalah akad yang terjadi dengan 

penukaran yang tertentu, tidak di ketahui sama atau tidaknya menurut aturan 

syara’, atau terlambat menerimanya.125 Menurut Al Jurjanji adalah kelebihan atau 

tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah 

seorang dari dua orang yang membuat akad.126 

Tujuan dasar dari perbankan syariah, sebagaimana ditekankan dalam 

Handbook of Islamic Banking (HIB), adalah menyediakan fasilitas keuangan 

dengan mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan aturan Islam dan 

norma-norma, syariah. Handbook menyebutkan: "tujuan utama dari perbankan 

syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungan sebagai sistem perbankan 

berbasis bunga tidak, melainkan untuk membuat manfaat sosial ekonomi bagi 

kaum muslimin".  

 
125Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung, 1994, h. 290 
126Sarjono, Ahmadi, Buku Ajar FIQH, solo, 2008, h. 46 
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Tujuan-tujuan ini telah benar-benar tercermin dalam fungsi bank syariah 

yang ditetapkan oleh Asosiasi Internasional Bank Islam (IAIB) dalam beberapa 

kalimat berikut: 

"Bank Islam pada dasarnya menerapkan konsep perbankan baru pada 

yang berpegang teguh pada aturan Islam Syariah di bidang keuangan dan 

urusan lain. Selain itu, fungsi Bank dengan cara ini harus mencerminkan 

prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan nyata. Bank harus bekerja menuju 

pembentukan masyarakat Islam. Oleh karena itu, salah satu tujuan 

utamanya adalah pendalaman semangat beragama di kalangan 

masyarakat ". 

 

Tujuan dan filosofi perbankan Islam dengan demikian sejalan dengan 

wahyu dalam al-Qur'an dan hadits, dan diharapkan akan dipandu oleh filsafat ini. 

Menetapkan filosofi yang tepat adalah penting untuk setiap perbankan syariah atau 

lembaga keuangan terutama untuk dua alasan. 

Pertama, filsafat ini akan digunakan oleh para pembuat kebijakan 

manajemen atau bank syariah dalam proses merumuskan tujuan dan kebijakan 

perusahaan. 

Kedua, filsafat ini berfungsi sebagai indikator apakah suatu bank Islam 

tertentu menegakkan prinsip-prinsip Islam yang benar atau tidak. Dalam hubungan 

ini, perlu ditekankan bahwa sementara riba dilarang dalam Islam, laba atau 

keuntungan atas investasi dalam perdagangan dan bisnis diperbolehkan dan 

didorong dengan ketentuan bahwa risiko dan keuntungan terkait tidak satu sisi tapi 

seimbang. Jadi, dari perspektif agama, pendirian bank Islam dianggap langkah 

benar memiliki keterlibatannya dalam perdagangan yang sah, dan untuk membuka 

jalan untuk melakukan bisnis perbankan sejalan dengan Shari`ah. 

Menghilangkan riba dalam sistem perbankan merupakan bagian tak 

terpisahkan dari prinsip-prinsip bisnis syariah. Manajemen dan staf dari sistem ini 

terikat untuk melakukan bisnis mereka dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip 

bisnis syariah di samping tujuan normal maksimalisasi keuntungan. Prinsip-prinsip 

ini meliputi kejujuran, keadilan dan kesetaraan sebagaimana oleh Allah dan 

dipraktekkan oleh Nabi Allah. Dalam proses melakukan bisnis, perbankan Islam 

berusaha untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja dengan maksud 

untuk memaksimalkan manfaat sosial. Perlu ditekankan bahwa dalam Islam 

produktif harus halal. Dalam hal kekayaan pengeluaran, itu menuntut pengikutnya 

untuk menghabiskan untuk kesejahteraan rakyat dan tidak membuang-buang atau 

menggunakannya dengan cara tidak sah. Hubungan perbankan syariah dengan 

klien mereka tidak bahwa dari pemberi pinjaman dan peminjam tetapi dari mitra 

bisnis. Beberapa sarjana Muslim telah menekankan titik bahwa sejak bank syariah 

berkomitmen untuk bekerja atas dasar filosofi yang sama sekali berbeda, mereka 
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harus memiliki orientasi diucapkan terhadap sumber daya yang menyalurkan 

bagian miskin dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi 

kesejahteraan mereka sejalan dengan tujuan sosial ekonomi Islam. 

Dapat dikatakan bahwa beberapa tujuan dan fungsi sistem perbankan 

syariah, sebagaimana disebutkan di atas, sama seperti mereka yang di bawah 

sistem perbankan konvensional. Meskipun mungkin ada kesamaan jelas, memang 

ada perbedaan yang signifikan dalam penekanan, yang timbul dari perbedaan 

dalam komitmen dari kedua sistem nilai-nilai spiritual, keadilan sosial-ekonomi 

dan persaudaraan manusia sebagai tujuan dan sasaran dalam Islam adalah bagian 

diganggu gugat dari ideologi dan iman. 

 

B. Hukum Riba 

  Riba dalam islam hukumnya haram. Beberapa ayat dan hadist yang 

melarang riba, adalah sebagai berikut berikut:  

Sebagaima firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran:130 

(Āli 'Imrān : 130) sebagai berikut: 

 

َ  لعََلَّكُمۡ  تفُۡلِحُونَ      وَ ٱتَّقوُا   ٱللَّّ
 
عفََةٗ ضَ  فٗا مُّ ا   أضَۡعَ  َٰٓ بَو  َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ  ءَامَنوُا   لَ  تأَۡكُلوُا   ٱلر ِ  يَ 

Terjemahnya 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan (Ali Imran:130). 

 

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar 

ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. 

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih 

yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu 

barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang 

yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, 

padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah 

yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. 
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Sabda Nabi SAW: 

لَهُ وَكَاتبَِهُ  بَا وَمُوَك ِ                               عَنْ جَابِرٍ لعََنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ اكِلَ الرِ 

وَشَاهِديَْهِ )ر واه مسلم(           

Artinya:  

Dari Jabir, “Rasulullah SAW, telah melaknat (mengutuk) orang yang 

makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya.” (HR. muslim).127 

 

        Dari beberapa ayat dan hadist yang telah disebutkan tadi jelaslah bagi kita 

bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama islam. 

 

Macam-macam Riba 

➢ Menurut Jumhur Ulama 

1) Riba Fadhl 

        Riba fadhl adalah jual beli yang mengandung unsur riba 

pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu 

benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-

beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah 

satunya agar terhindar dari unsur riba. 

2) Riba Nasi’ah 

        Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang 

satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti 

menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram 

gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual-beli 

yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka 

dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan. 

➢ Menurut Ulama Syafi’ih 

1.   Riba Fadhl 

        Riba fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan 

salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata 

lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi 

pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang 

dengan satu setengah kilogram kentang. 

 

2. Riba Yad 

        Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (al-qabdu), yakni 

bercerai-cerai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, 

seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya’ir 

tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. 

 
127Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung, 1994), h. 292 
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3. Riba Nasi’ah 

        Riba Nasi’ah, yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, 

tetapi ditambahkan harganya. Menurut ulama Syafi’iyah, riba yad 

dan riba nasi’ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang 

tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan 

barang, sedangkan riba nasi’ah mengakhirkan hak dan ketika akad 

dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun 

sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi 

(mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi 

menempatkannya pada riba fadhl.128 

 

C.  Bunga Bank 

 

1. Pengertian Bunga Bank 

     Pengertian bank menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang 

perbankan ialah badan usaha yang menghimpun   dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan bunga bank adalah kelebihan jasa yang harus dibayarkan kepada 

bank dari pihak peminjam atau pihak yang berhutang.129 

2. Hukum Bunga Bank 

a. Haram dan termasuk riba, karena kelebihan pembayaran tersebut teklah 

ditentukan ketika akad berlangsung. pendapat ini di kemukakan oleh 

mushthafa zarga dan abu zahra yaitu ulama besar pada abad ke-20. 

b. Tidak termasuk riba, sebab cukup rasional untuk biaya pengelolaan 

serta jasa yang diberikan kepada pemilik uang. Pendapat ini dapat 

dikemukakan  oleh Mahmud Syaltut dari Al azhr. 

c. Subhat, yaitu belum jelas antara halal dan haram. Mereka cenderung 

berhati-hati. Pendapat ini dikemukakan oleh majlis tarjih muhamadiyah 

di indonesia. 

 

        Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam 

teknis penerimaan uang, mekenisme transfer, teknologi yang digunakan, 

persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. 

        Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu bank syariah 

tidak mengenal dengan adanya sistem bunga, baik itu bunga diperoleh nasabah 

yang menjamin uang maupun bunga yang akan diberikan kepada penyimpan uang 

 
 

128Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung, 1997), h. 269 
129Sarjono, Ahmadi, Buku Ajar FIQH, (Solo, 2008), h.50 
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dibank syariah, akan tetapi dibank syariah menggunakan pembiayaan salah satunya 

pembiayaan mudarabah ( bagi hasil ). 

        Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan 

masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba 

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam saat ini. Suatau hal 

yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah 

mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem 

bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika 

islam. 

        Perbankan syariah didirikan berdasarkan alasan filosofi maupun praktik. 

Secara filosofi, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan 

maupun non-keuangan. Secara praktik, kerena sistem berbasis bunga atau 

konvensional mengandung beberapa kelemahan, yang diantaranya : 

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran islam. 

2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan 

kebangkrutan. 

3. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecil 

bila ada jaminan kepastian pengambilan modal dan pendapatan bunga 

mereka.130 

         Selanjutnya untuk menggantikan seitem bunga pada perbankan konvensional, 

bank islam atau syariah menempung cara-cara, nejatullah sebagai berikut : 

1. Wadiah, yaitu titipan uang, barang, dan surat-surat berharga. Dalam 

operasinya bank islam menghimpun dengan cara menerima deposito berupa 

uang, benda, dan surat-surat berharga  sebagai amanat yang wajib dijaga 

keselamatannya oleh bank islam.131 

2. Mudharabah ( kerja sama antara pemilik modal dan pelaksana ). Dengan 

sitem ini bank islam dikatakan sebagai sistem bagi hasil. 

3. Musyarakah/syrkah ( persekutuan ). Pihak bank dan pengusaha sama-sama 

mempunyai andil ( saham ) pada usaha patungan. 

4. Murabahah (jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga 

pembelian yang pertama secara jujur ). Syarat murabah antara lain bahwa 

pihak bank harus memberikan informasi lengkap kepada pembeli tentang 

harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya dari cost plusnya. 

5. Qard hasan (pinjaman yang baik). Bank islam dapat memberikan pinjaman 

tampa bunga kepada nasabah yang baik terutama nasabah yang memiliki 

deposito di bank islam. 

 
130Zaenul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alfabeta, 2002 ), h. 39-

40 
131Nejatullah Shiddiqi, Pemeikiran Ekonomi Islam, ( Jakarta: LIPPM, 1986 ), h. 82-84 
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6. Bank islam boleh megelola zakat di negara yang pemerintahannya tidak 

mengelola zakat secara langsung. Bank islam juga dapat menggunakan 

sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek yang produktif, yang hasilnya 

untuk kepentingan agama dan umum. 

7. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk 

kepentingan nasabah. 
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BAB I3 

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SYARIAH 

 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan setiap manusia yang 

berbentuk norma. Hukum sebagai peraturan ataupun norma yang isinya bersifat 

umum dan normatif, karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena sebagai 

penentu apa yang tidak dan boleh dilakukan, serta sebagai penentu pelaksanaan 

kepatuhan pada norma132. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum mempunyai 

tujuan untuk mencapai suatu ketertiban masyarakat sehingga diharapkan semua 

kepentingan manusia terlindungi dalam mencapai suatu tujuan dan bertugas 

membagi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat, 

membagi kewenangan dan penyelesaian masalah hukum harus diutamakan serta 

harus bisa memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti, tujuan dari hukum yaitu 

untuk mengabdi pada Negara, yaitu memberikan kemakmuran serta kesejahteraan 

bagi rakyatnya133. Dalam arti yang lain perlindungan hukum bisa diartikan sebagai 

perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku dan dipaksakan dengan sanksi. Kesimpulan dari hal tersebut, perlindungan 

hukum merupakan sebagai sesuatu yang diberikan pada subjek hukum berbentuk 

perangkat hukum, baik bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk 

tertulis atau tidak tertulis. 

Beberapa pengertian perlindungan hukum menurut ahli:  

1. Menurut Satjipto Raharjo134. Perlindungan hukum merupakan pengayoman 

hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan agar mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh 

hukum. 

 
132 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. (Yogyakarta: Liberty, 2003). h. 39 

133 Sudikno Mertokusumo. 2003. Op. Cit. h. 61 
134Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). h. 53 
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2. Menurut Paton135. Kepentingan merupakan sasaran hak, tidak semata-mata 

dilindungi oleh hukum, melainkan karena adanya pengakuan terhadap hal 

tersebut.  

3. Menurut Setiono136. Perlindungan Hukum adalah upaya perlindungan 

kepada rakyat dari perbuatan kesewenangan penguasa yang tidak patuh 

pada aturan hukum yang berlaku. Agar ketertiban dan keamanan di lingkup 

masyarakat dapat terwujud, sehingga dapat menikmati martabatnya sebagai 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

➢ Bentuk Perlindungan Hukum 

Menurut Hadjon137. Perlindungan hukum meliputi dua hal yaitu: 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum 

yang memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa mengajukan 

keberatan atau suatu pendapat sebelum suatu keputusan dari pemerintah 

mendapatkan bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan 

mencegah terjadi suatu sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum 

preventif ini bisa menjadikan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam hal 

mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan asas freies emessen dan 

rakyat dapat mengajukan keberatan. Perlindungan hukum preventif dapat 

dilakukan dengan: 

a. Pembinaan;  

b.  Pengawasan ;  

c. Peraturan Perundang-Undangan 

2. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dalam 

penyelesaian sengketa138. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan: 

 
135Satjipto Rahardjo. 2000. Ibid. h. 53 

136Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta: Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret) h. 3 
137 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya: 

Bina Ilmu). h. 29 
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a. Penindakan;  

b. Pemberian Sanksi 

Dari sisi eksistensiya, hukum Islam di Indonesia terbagi ke dalam dua 

bagian, yaitu hukum yang bersifat normatif dan hukum yang bersifat formal. 

Keduanya merupakan hukum positif di Indonesia, karena berlakunya bersifat 

yuridis normatif, yaitu di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan 

bersifat yuridis formal, yaitu berlaku ditunjuk oleh perundang-undangan atau 

sudah menjadi perundang-undangan. 

Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD 1945 pasal 29, 

Ketentuan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan Negara berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya mengandung tiga makna139, Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di ubah dengan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-undang No 21 

Tahun 2008 tetang perbankan syariah. KUH Perdata pasal 1338 bahwa semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya, dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/24/PBI/2004 

tertanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk BPRS yaitu Peraturan Bank 

Indonesia (BI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 tentang Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah. 

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah untuk 

mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu ditelusuri melalui 

sumber-sumber data yang dikelola oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia yang 

merupakan lembaga Independent sebagai Bank Sentral yang memeliki tanggung 

jawab salah satunya sebagai pengawas dan pembina bank dapat dijadikan sumber 

yang sentralistik pada saat ini. Bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank 

dengan kreditur dalam praktek perbankan, bahwa nasabah bank dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga); nasabah penyimpan dana/kreditur, nasabah penerima 

 
138 Philipus M. Hadjon. 1987. Ibid. h. 29 

139Agustianto, Opini Republika 4 Februari 2008 
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dana/debitur, nasabah pengguna jasa bank. Dalam kegiatan usaha bank ketiganya 

disebut sebagai nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank. 

B. Sistem Perlidungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU dan 

perundang-undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di dalam 

perbankan syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah 

bank. Sistem itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta 

hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. 

1 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Melalui Undang-undang Perlindungan 

Konsumen. Undang-undang perlidungan konsumen bukan satu-satunya 

hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. 

Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan 

perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen 

antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi 

payung hukum (umbrella act) di bidang konsumen dengan tidak menutup 

kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang 

materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam 

memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan 

tentang perkreditan direalisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam 

pemberian kredit. 

2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Ditinjau dari Peraturan 

Perundang-Undangan di Bidang Perbankan. Kepercayaan merupakan inti 

dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan 

dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (Law as a tool of 

social engineering) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-

undang maupun peraturan bank Indonesia (PBI) terdapat pengaturan dalam 
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rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan 

sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. 

Perlindungan nasabah bank syariah dengan program pengaturan perbankan 

oleh Bank Indonesia BI sebagai subyek pengawasan telah merancang 

program pengawasan melalui sebuah lembaga yang disebut dengan 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang bertugas menyusun program, 

target dan skedul pelaksanaan pengawasan perbankan pada periode 

tertentu. Di samping menyusun program pengawasan, API juga membuat 

pengaturan yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank 

yang dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. Pelaksanaan 

perlindungan terhadap nasabah bank syariah sesuai PBI No.6/24/PBI/2004 

kegiatan usaha bank syariah yaitu bank wajib menerapkan prinsip syariah 

dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan 

usaha bank yang merupakan sumber pendapatan lainnya yang sangat 

potensial pada era globalisasi adalah perdagangan surat berharga di pasar 

uang, pasar modal serta mengembangkan jasa pelayanan terhadap nasabah 

yang lebih inovatif antara lain membuka jasa pelayanan informasi peluang 

bisnis nasabah, membantu menyusun administrasi nasabah. Dalam kegiatan 

tersebut bank semakin mampu bersaing dalam menjaring nasabah dengan 

bank lain karena memiliki spesifikasi dalam meningkatkan urusan bisnis 

nasabah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau 

deposan merupakan perjanjian antara pemberi dana/penananam dana 

dengan bank sebagai pengelola dengan prisip PLS /bagi hasil dan 

konsekuensi masing-masing pihak. Dalam KUH Perdata pasal 1765 

merupakan cermin perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan 

nasabah, sedangkan nasabah penyimpan dana atau deposan hanya bersedia 

menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan apabila nasabah 

deposan percaya bahwa bank yang bersangkutan mampu untuk membayar 

kembali dana itu apabila ditagih. Selanjutnya dalam sistem bank syariah, 

Pengertian Mudharabah dan Musyarakah sebagai berikut; Mudharabah 
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adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut rab al-mal 

(investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut 

mudlarib, untuk tujuan usaha dagang. Musyarakah ( kemitraan ) adalah 

dasar kedua dari konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan Islam. 

Musyarakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra 

yang setara, artinya, kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat 

kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat 

tersebut kepada pihak lain. Selain itu dalam Undang-Undang No.8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditetapkan dengan dimensi hukum 

memandang nasabah sebagai konsumen perbankan. Berdasarkan hal 

tersebut bahwa keunikan tersendiri bank dengan prinsip syariah memiliki 

kandungan filosofis yang sangat tinggi karena dengan adanya bargaining 

positition antar pihak menjadikan nuansa bisnis yang melalui perbankan 

syariah akan menjadi bersifat adil dan nyaman karena pihak-pihak tersebut 

sepakat atas pembagian konsekuensi logis yang akan diterima.  

 

C. Perlindungan Nasabah Bank Syariah Berdasarkan Perundang-undangan 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah 

adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang 

dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak 

mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. 

Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah 

kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan 

kemanfaatan.  

Aturan dan mekanisme pengesahan dari otoritas fatwa tentang 

kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah, 

otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank 

dengan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/32/PBI/2008 - Komite Perbankan Syariah, , merupakan aturan dan 

mekanisme pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk 

perbankan syariah. Secara normatif peraturan BI di atas mengandung norma 
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hukum yang harus ditaati untuk mencapai ketertiban hukum, karena pada 

prinsipnya tujuan sebuah pengaturan adalah untuk mencapai ketertiban. Oleh 

karena itu, pelanggaran terhadap mekanisme yang sudah diatur adalah 

hilangnya ketertiban hukum yang secara konstruktif dibangun untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, mediasi (Perbankan) adalah proses 

penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak 

yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan 

sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. 

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah 

disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006. 

Sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan Bank sesuai 

dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan serta mekanisme 

penetapan opini syariah compliance. Karakteristik operasional perbankan syariah 

secara ideal memiliki ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana 

maupun dalam kegiatan financing. Akad yang lazimnya digunakan adalah 

mudarabah dan musyarakah. Dalam hal ini, manajemen bank syariah bertindak 

selaku mudarib dari dua pihak sekaligus yaitu pemilik bank dan deposan (investor) 

yang memiliki hak yang berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik 

kepentingan dari manajemen bank dalam memperlakukan kedua pihak. Kontrak 

mudharabah adalah instrumen keuangan dengan prinsip bagi hasil yang hak dari 

deposan (investor) tersebut tidak persis sama dengan hak deposan bank 

konvensional atapun pemegang saham.  

Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan menurut Undang-undang No. 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Mekanisme perbankan dalam Undang-undang 

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut;  

1. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran kewenangan 

Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia 
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berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa 

sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta 

menetapkan penggunaan alat pembayaran.  

2. Tugas mengatur dan mengawasi Bank pengaturan dan pengawasan Bank 

merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia 

menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan 

kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta 

mengenakan sanksi terhadap bank (Psl.24). Selain itu, Bank Indonesia 

berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip 

kehatihatian (Psl.25). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Psl. 27). 

D. Perlindungan Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pengawasan Bank 

Indonesia  

Fungsi kontrol (pengawasan ) Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Syariah 

adalah Perlidungan Nasabah Bank Syariah, diwujudkan dalam beberapa hal, 

yaitu; a) Melakukan pengaturan perbankan. b) Melakukan pengawasan 

berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API).  

Pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap bank syariah dalam 

melaksanakan prinsip syariah, diprogramkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai 

Bank Sentral yang dirancang secara umum untuk semua bank maupun hal-hal 

yang khusus mengenai bank syariah. Secara umum pengawasan terhadap 

perbankan syariah sama dengan pengawasan pada perbankan konvensional, 

yaitu berdasarkan pada Program pengawasan Bank Indonesia (BI) terhadap 

seluruh perbankan di Indonesia.  

Tujuan pengaturan dan pengawasan Bank pengaturan dan pengawasan 

bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai, 

Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga 

penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, lembaga yang 
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ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar 

tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh 

maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan 

baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional, 

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan 

kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip 

kehati-hatian bank (prudential banking), dan pengawasan bank yang mendorong 

bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri 

(self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan 

tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. 

Perlindungan nasabah Bank syariah dengan program pengaturan perbankan 

oleh Bank Indonesia BI sebagai subyek pengawasan telah merancang program 

pengawasan melalui sebuah lembaga yang disebut dengan Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API), yang bertugas menyusun program, target dan skedul 

pelaksanaan pengawasan perbankan pada periode tertentu. Di samping 

menyusun program pengawasan, API juga membuat pengaturan yang berkaitan 

dengan program perlindungan nasabah Bank yang dilaksanakan sejak tahun 

2004 hingga tahun 2010. 
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