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KATA PENGANTAR EDITOR

Gelombang revolusi dalam teknologi digital yang terus berkembang 
dengan pesat telah mengubah wajah dunia. Jika dibandingkan dengan sektor 
lain, kemajuan teknologi digital ini berjalan lebih gesit dan penuh inovatif. 
Dari aspek yang sederhana saja, dewasa ini jumlah orang yang memiliki 
telepon seluler (ponsel) mungkin jauh lebih besar daripada mereka yang 
memiliki akses terhadap listrik atau air bersih. Difusi gelombang teknologi 
digital telah merangkak masuk ke semua aspek kehidupan dan ekonomi 
masyarakat dunia, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ritel, hotel, 
dan bahkan keuangan.

Dalam sektor keuangan – yang menjadi lokus dari kajian buku bunga 
rampai (book chapter) - inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan 
fenomena baru. Antara teknologi dan keuangan, keduanya memiliki 
sejarah simbiosis mutualisme yang panjang, sehingga secara inheren 
teknologi keuangan (financial technology), atau yang lebih populer dengan 
sebutan fintech, juga bukan merupakan pengembangan baru bagi industri 
jasa keuangan. 

Meskipun demikian, intensitas pembahasan dan kajian tentang 
keterkaitan keduanya cukup tinggi akhir-akhir ini, terutama karena 
penetrasi fintech itu sangat cepat. Isu tersebut juga menjadi perhatian 
banyak pihak pada berbagai level di Indonesia, baik di kalangan pengambil 
keputusan, akademisi, dan praktisi bisnis keuangan maupun di tingkat 
publik (masyarakat) sebagai konsumen atau pengguna fintech. Misalnya 
seperti isu mata uang kripto (cryptocurrency), bitcoin, blockchain. 

Meskipun telah muncul banyak perhatikan dari kalangan ekonom 
secara umum terkait fintech, penulis belum banyak melihat diskursus yang 
mengaitkannya dengan keuangan Islam. Kaitannya dengan keuangan Islam 
(Islamic Finance) menarik untuk dibahas, sebab Indonesia merupakan 
salah satu pasar ekonomi syariah terbesar di Indonesia (katadata.co.id, 
2020). Itu artinya, fintech harus dilihat dari perspektif keuangan Islam 
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untuk memberikan edukasi kepada para umat Islam khususnya, dan bagi 
pelaku pada pasar ekonomi syariah. 

Berbicara terkait dengan keuangan Islam, pemikiran ekonomi Islam 
telah diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. 
Rasulullah SAW menerbitkan sejumlah kebijakan yang menyangkut 
berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain 
masalah hukum (fiqih), politik (siyasah) juga masalah perniagaan atau 
ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian 
Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga 
keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Qur’an dan Al-Hadits 
digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan 
sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah yang selanjutnya juga 
diterapkan oleh para pengikutnya dalam mengelola perekonomian suatu 
negara (Nugroho et al., 2018). Dinamika ekonomi secara konsisten mengalami 
perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, masa Umar 
bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hingga perkembangan dan 
kemajuan ekonomi saat ini yang sudah menuju industri 4.0. 

Book Chapter ini hadir tentu untuk mengisi riuhnya kajian terkait 
fintech, namun untuk memberikan distingsi dengan kajian terdahulu, serta 
agar tidak terjadi reduplikasi pembahasan, diskursus fintech di sini akan 
ditinjau dari perspektif keuangan Islam yang holistik yang tersebar dalam 
18 (delapan belas) pembahasan. 

Pertama, “Fintech dalam Sistem Keuangan Islam: Sebuah Pengantar” 
yang ditulis oleh Hartina Fattah, Ichwan Riodini. Kedua penulis 
memberikan kesimpulan bahwa fintech telah masuk ke sistem keuangan 
syariah. Fintech tidak bertentangan dengan prinsip keuangan Islam ditinjau 
dari aspek kaidah ushul fiqh, Al-Quran dan hadis, ijmak ulama, ijtihad, dan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pada 
dasarnya akad yang terdapat dalam fintech tidak bertentangan selagi tidak 
melanggar prinsip syariah.

Kedua, “Fintech: Peluang Keuangan Syariah” yang ditulis oleh 
Jamaludin. Menurut dia, fintech hadir bukan sebagai pesaing dari 
perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya. Sebaliknya kehadiran 
fintech secara nyata membentuk kerja sama antarlembaga. Fintech Peer-
to-Peer Lending (P2PL) syariah di Indonesia telah hadir sebagai salah satu 
alternatif pendanaan bagi kalangan masyarakat. 
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Ketiga, “Implikasi Kemajuan Teknologi untuk Intermediasi 
Keuangan dalam Islam” yang ditulis oleh Sri Wahyuni Hasibuan. Penulis 
menjelaskan dampak positifnya adalah memudahkan dalam melakukan 
kegiatan bisnis syariah, pembayaran, melakukan pinjaman bahkan dapat 
memudahkan untuk menyalurkan dana ZISWAF. Nasabah juga lebih puas 
dengan merasakan berbagai manfaat dan keuntungan teknologi yakni lebih 
aman dan nyaman apalagi transaksi dengan jumlah besar tidak perlu lagi 
membawa uangnya, dapat dilakukan kapan saja asal terhubung dengan 
internet, cepat, hemat tenaga, dan lebih mudah.

Keempat, “Fintech di Bidang Keuangan Islam: dari Keuangan 
Kolaboratif hingga Keuangan Berbasis Masyarakat” yang ditulis oleh 
Dhidhin Noer Ady Rahmanto,  Meutia Layli, Nasrulloh. Tulisan tersebut 
mengungkapkan pentingnya fintech yang mampu menawarkan pengalaman 
pelanggan yang lebih baik tetapi perlu tumbuh berkolaborasi dengan 
lembaga keuangan yang ada agar eskalasi atau akselerasi fintech juga lebih 
baik dan sukses. 

Kelima, “Intermediasi Keuangan, Fintech, dan Kepatuhan Syariah” 
ditulis oleh Ishak. Penulis menjelaskan pesatnya perkembangan fintech 
di Indonesia direspons positif dengan adanya beberapa regulasi yang 
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia 
(BI). Selain fintech konvensional, fintech syariah di Indonesia juga mulai 
berkembang saat ini. Terlebih sudah terbitnya fatwa DSN-MUI tentang 
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah (Fatwa 
No.117/DSN-MUI/IX/2018).

Keenam, “E-commerce dan Intermediasi Keuangan Islam” yang 
ditulis oleh Mohammad H. Holle. Tulisan tersebut memberikan simpulan 
bahwa jika e-commerce diaplikasikan di lembaga keuangan syariah, tidak 
mengapa; yang lebih penting, dapat mencegah transaksi yang tidak adil 
dan merugikan masyarakat. Bank Islam dan lembaga keuangan harus 
beradaptasi dengan teknologi saat ini karena mereka bersaing dengan 
sistem tradisional dan tidak mengenakan bunga pada transaksi e-commerce. 
Sebaliknya, bank dan lembaga keuangan Islam harus menunjukkan kepada 
seluruh dunia bahwa mereka dapat memberikan kartu kredit yang riba, 
garar, dan maysir.

Ketujuh, “Fintech dalam Teori Maqashid Syariah” yang ditulis 
oleh Kamaruddin Arsyad. Artikel tersebut menjelaskan bahwa fintech 
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harus menjadikan maqashid syariah sebagai landasan dalam melakukan 
aktivitas bisnisnya. Maqashid syariah yang dimaksud adalah hifdz al-
din (melindungi agama), hifdz al-nafs (melindungi jiwa), hifdz al-’aql 
(melindungi akal), hifdz an-nasl (melindungi keturunan) dan hifdz al-maal 
(melindungi harta). 

Kedelapan, “Fintech dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter 
Syariah” ditulis oleh Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso. Artikel tersebut 
menerangkan bahwa perkembangan fintech pada lembaga keuangan global 
semakin nyata dan sangat memudahkan bagi para penggunanya di era 
rekayasa Industri 4.0. Industri keuangan syariah tidak bisa menghindar 
dari kenyataan itu, maka perlu adopsi dan adaptasi fintech menjadi 
i-Fintech (Islamic Financial Technology) atau fintech syariah dengan tetap 
melakukan kepatuhan syariah.

Kesembilan, “Mata Uang dalam Hukum Islam: Analisis Syariah 
tentang Bitcoin” yang ditulis oleh Ali Mutakin. Penulis menyinggung 
hukum penggunaan bitcoin dari sudut pandang syariah. Ada pendapat yang 
menyatakan bitcoin adalah haram dikarenakan ia mudah digunakan untuk 
kegiatan ilegal; tidak berwujud, dan ia memungkinkan untuk pencucian 
uang dan penipuan; karena terbuka untuk spekulasi (garâr dan maysîr) 
yang berlebihan. Ada juga yang menyatakan bahwa cryptocurrency 
(bitcoin) pada prinsipnya halal. Pandangan ini didasarkan pada kaidah 
fikih “al-Ashlu fî al-Mu’âmalât al-‘Ibâhah, Illâ an Yadulla al-Dalîl ‘ala 
Tahrîmihâ.”

Kesepuluh, “Crowdfunding in Islamic Finance: Memastikan 
Pengawasan Syariah yang Tepat” yang ditulis oleh Naelati Tubastuvi. 
Artikel tersebut mengulas tantangan yang lebih luas yang dihadapi 
crowdfunding secara umum, seperti risiko dan tantangan hukum, ada juga 
masalah operasional terkait tata kelola dan tantangan kepatuhan Syariah. 
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa transaksi keuangan Islam 
didasarkan pada pertukaran barang dan jasa, bukan hanya kepercayaan 
bunga. Maka, perlu dipastikan adanya pertukaran barang dan jasa yang 
nyata yang memenuhi semua syarat.

Kesebelas, “Peraturan Fintech dan Criptocurrency” yang ditulis oleh 
Nugraha Hasan. Artikel tersebut menjelaskan regulasi menjadi instrumen 
penting di Indonesia melihat kejelasan legalitas fintech dan criptocurrency 
sebagi produk inovasi teknologi berbasis ekonomi nasional. Lahirnya 
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berbagai peraturan yang mengikat operasional fintech dan criptocurrency 
dapat menjadi acuan dasar pengaturan sistem ekonomi digital di Indonesia.

Kedua belas, “Fintech di Keuangan Islam: Model Bisnis dan Kebutuhan 
akan Solusi Hukum” yang ditulis oleh Misno. Artikel ini mengulas terkait 
adanya kebutuhan layanan jasa keuangan yang selaras dengan keyakinan 
Islam. Itu artinya perkembangan fintech juga harus diselaraskan dengan 
nilai-nilai Islam, khususnya bagi pasar Muslim yang merupakan mayoritas 
di Indonesia. Hal ini meniscayakan pengembang fintech untuk membuka 
layanan syariah, baik menjadi produk utama atau sebagai lini produk dari 
fintech konvensional.

Ketiga belas, “Teknologi Blockchain dan Prospek Kontrak Cerdas di 
Bidang Keuangan Islam” yang ditulis oleh Dede Aji Mardani. Penulis 
menjelaskan bahwa revolusi digital banking dan teknologi blockchain 
merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan dunia perbankan dan 
lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan syariah mau tidak mau 
harus emansipatif dan adaptif terhadap perkembangan disrupsi teknologi 
keuangan. Teknologi blockchain diyakini sebagai keamanan yang tinggi 
sehingga sulit untuk diretas. 

Keempat belas, “Potensi Kontrak Cerdas dalam Keuangan Perdagangan 
Islam” yang ditulis oleh Hasbi Ash Shiddieqy. Penulis menjelaskan bahwa 
berkembangnya sistem kontrak cerdas atau sistem perdagangan digital saat 
ini sangat memberikan pengaruh kepada sistem keuangan perdagangan 
Islam karena semua financial technology syariah menggunakan semua 
akad-akad yang halal secara syariah atau menggunakan sistem keuangan 
perdagangan Islam.

Kelima belas, “Mengintegrasikan Crowdfunding Wakaf ke dalam 
Blockchain” yang ditulis oleh  Edy Setyawan, Wanti Ernawati, Abdul Aziz. 
Artikel ini menjelaskan bahwa intergrasi crowdfunding wakaf dengan 
teknologi blockchain di era digital adalah suatu keniscayaan, di mana 
era serba canggih dengan kecerdasan buatan (AI). IoT dengan teknologi 
blockchain mempermudah donatur (wakif) menyalurkan dana wakaf baik 
tunai maupun nontunai bisa melalui e-wakaf, belanja amal online.

Keenam belas, “Blockdentity: Masa Depan di Luar Identitas Digital” 
yang ditulis oleh Budi Sukardi. Penulis mengungkapkan bahwa kehadiran 
blockdentity sebagai konsep inovatif identitas digital yang dapat diterapkan 
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dalam keuangan Islam dan global. Menurutnya, ini dapat menimbulkan 
beberapa tantangan bagi sistem identitas tradisional dan dalam menentukan 
masa depan ekonomi digital. Namun, Ada kebutuhan yang baik bagi 
lembaga keuangan Islam untuk memanfaatkan kemampuan inovasi baru 
untuk menarik generasi digital dan membangun basis pelanggan yang setia 
pada produk dan layanan.

Ketujuh belas, “Perbankan Tentang ICT: Relevansi Penyelesaian 
Sengketa Online dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia yang 
ditulis oleh Chaidir Iswanaji, M. Zidny Nafi’ Hasbi, Muhammad Salaman 
Al Farisi. Artikel tersebut mengungkapkan kemungkinan adanya potensi 
sengketa di antara para pihak disebabkan perkembangan aktivitas bisnis 
syariah dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan cara 
menyelesaikan sengketa yang seharusnya sesuai dengan kondisi saat ini 
yang semua aktivitas dilakukan dengan cepat dan efisien melalui bantuan 
internet

Kedelapan belas, “Dampak Fintech saat Ini dan Masa Depan Keuangan 
Syariah” ditulis oleh Sitti Nikmah Marzuki. Ia menjelaskan bahwa 
kebangkitan teknologi informasi berbasis mobile telah membangkitkan 
layanan jasa keuangan yang didesain sesuai dengan kebutuhan konsumen 
dalam genggaman. Sinergi antara sektor jasa keuangan dengan teknologi 
informasi atau yang saat ini lebih populer disebut dengan Financial 
Technology (fintech) bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan 
teknologi dalam mempercepat layanan jasa keuangan.

Artikel-artikel yang dituliskan oleh para akademisi dan pemerhati 
keuangan Islam lintas universitas di Indonesia tersebut memberikan 
pemahaman yang mendalam terkait dengan isu dan realitas yang 
berkembang terkait dengan fintech yang kaitannya dengan keuangan Islam. 
Bagi kalangan akademisi, buku ini tentu dapat menjadi rujukan yang tepat 
dalam memperdalam dirkursus terkait. 

Selamat membaca!

Jakarta, April 2022

Editor
Fachrurazi
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BOOK CHAPTER | Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik 

FINTECH DALAM TEORI MAQASHID SYARIAH
Kamaruddin Arsyad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar
dr.kamaruddin46@gmail.com

Abstrak: Kemajuan teknologi memunculkan berbagai inovasi di bidang 
ekonomi, bisnis, dan keuangan hingga muncul Finance Technology atau 
yang dikenal dengan Fintech, yaitu jasa keuangan yang menggunakan 
teknologi sebagai basis layanannya. Ekonomi, bisnis dan keuangan 
syariah yang terus berkembang juga memanfaatkan teknologi, hingga 
muncul istilah Fintech syariah, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi 
yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Sebagai sebuah produk 
layanan yang berdasarkan syariah, maka dalam operasionalnya haruslah 
selaras dengan maksud dan tujuan syariah (maqashid syariah). Tulisan 
ini akan membahas mengenai Fintech dalam teori maqashid syariah, data 
diperoleh melalui berbagai literatur sekunder yang relevan dan dianalisis 
menggunakan studi normatif-filosofis yaitu teori maqashid syariah Imam 
al-Ghazali dan Imam Syathibi. Kesimpulannya adalah bahwa Fintech 
harus dilaksanakan dengan memedomani maqashid syariah yaitu hifdz 
al-din (melindungi agama), hifdz al-nafs (melindungi jiwa), hifdz al-’aql 
(melindungi akal), hifdz an-nasl (melindugi keturunan), dan hifdz al-maal 
(melindungi harta).

Kata Kunci: maqashid syariah, Fintech, teknologi

Pendahuluan

Kemajuan teknologi memunculkan berbagai inovasi di setiap sendi 
kehidupan manusia, inovasi ini memunculkan banyak perubahan aktivitas 
manusia, dari mulai cara berkomunikasi hingga aktivitas ekonomi dan 
bisnis. Kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai inovasi di 
bidang keuangan, hingga muncul Fintech, yaitu jasa keuangan yang 
menggunakan teknologi sebagai basis layanannya. Layanan keuangan 
yang menggunakan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat 
khususnya mereka yang memerlukan adanya layanan yang praktis dan 
fleksibel yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Bagi para 
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pengelola Fintech dapat meningkatkan efisiensi kerja dan aktivitas hidup 
manusia (Ansori, 2019). 

Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi yang dianggap sebagai orang 
pertama yang mengenalkan istilah Fintech dalam teorinya yaitu Creatif 
Destruction. Teori ini berisi tentang pernyataan bahwa dengan adanya 
temuan-temuan baru (inovasi) yang berdampak menghancurkan pemain 
lama kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang baru (Kasali, 2017). 
Namun teori ini tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai dampak 
dari adanya terobosan baru berupa Fintech, alasannya adalah karena 
kemunculan Fintech bukan untuk menghancurkan lembaga keuangan 
yang sudah lama keberadaannya. Akan tetapi, Fintech mengurangi secara 
perlahan fungsi-fungsi lembaga keuangan dengan sesuatu yang lebih baik, 
efektif, dan efisien dalam layanannya. 

Sejatinya Fintech dalam makna penggunaan teknologi dalam bidang 
keuangan telah ada sejak lama, pemasangan kabel telegraf trans Atlantik 
telah memungkinkan adanya globalisasi sejak tahun 1866 hingga 1913. 
Lima tahun setelahnya, pada tahun 1918, muncul sistem pengiriman uang 
elektronik bernama Fedwire. Kemudian di tahun 1950-an, terjadi perubahan 
besar pengiriman uang dengan munculnya kartu kredit. Selanjutnya di fase 
kedua atau yang dikenal dengan Fintech 2.0 ditandai dengan munculnya 
anjungan tunai mandiri (ATM) pada tahun 1967. Selanjutnya semakin 
pesat perkembangannya dengan semakin canggihnya dunia komputer dan 
internet serta teknologi informasi dan komunikasi (Darman, 2019). 

Perkembangan dunia internet memunculkan e-commerce (perdagangan 
elektronik) pada tahun 1990-an. Sejak saat itu berkembang berbagai 
layanan keuangan berbasis internet seperti internet banking serta situs 
penjualan saham dan surat berharga lainnya secara online (daring). 
Perkembangannya sedikit tersendat karena adanya krisis ekonomi pada 
tahun 2008. Selanjutnya Fintech memasukui fase Fintech 3.0, di mana 
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tradisional mengalami 
penurunan. Kesempatan ini digunakan oleh para ahli bidang IT dengan 
menciptakan start-up jasa layanan keuangan, semisal jasa pembayaran 
online, crowd funding, pinjaman online, dan lain-lain. 

Selanjutnya memasuki tahun 2009 muncul bitcoin sebagai alternatif 
investasi sekaligus mata uang digital yang akan menggantikan uang 
kertas. Teknologi ini semakin berkembang dengan munculnya smartphone 
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(ponsel pintar) yang memungkinkan penggunaan mobile banking di 
awal dekade 2000-an. Berbagai model layanan keuangan menggunakan 
teknologi secara masif dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, 
yaitu suatu institusi keuangan yang berada di Inggris yang menjalankan 
jasa peminjaman uang. (Muchlis, 2018). 

Fintech masuk ke Indonesia dan berkembang dengan pesat, hal ini 
disebabkan karena letak geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau 
dengan jarak yang berjauhan, pertumbuhan kelas menengah yang cukup 
besar, serta potensi produk keuangan yang relatif kurang baik menjadi 
sebab utama pertumbuhan Fintech di Indonesia. Saat ini masyarakat 
Indonesia yang memiliki rekening bank baru sekitar 36%, sisanya adalah 
mereka yang belum bisa mengakses layanan keuangan dari perbankan. 
Selain itu penetrasi seluler (70% penduduk menggunakan ponsel untuk 
mengakses web) di negara ini telah mencapai lahan subur bagi peningkatan 
pesat industri Fintech. Hal inilah juga yang menjadikan Fintech akan terus 
berkembang dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia (Misno dan 
Syarif, 2020). 

Teknologi Fintech di Indonesia tumbuh dengan pesat sejak tahun 2015, 
data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 17 November 2021, total 
jumlah penyelenggara Fintech peer-to-peer lending atau Fintech lending 
yang terdaftar dan berizin adalah sebanyak 104 perusahaan. Jumlah 
ini masih sama dengan sebelumnya. Adapun hingga Desember 2021 
jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Overview Penyelenggara Fintech Lending

Uraian
Jumlah 

Penyelenggara 
(Unit)

Total Aset 
(miliar Rp)

Total Liabilitas 
(miliar Rp)

Total 
Ekuitas 

(miliar Rp)
1. Penyelenggara 
Konvensional

96 3,986.22 1,554.35 2,431.88 

2. Penyelenggara 
Syariah

7 74.13 45.92 28.22 

Total 103 4060.35 1600.26 2460.09
Periode: Desember 2021 
Period: December, 2021 
* Per 3 Jan 2022

Jumlah penyelenggara Fintech hingga Desember 2021 adalah sebanyak 
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103 dengan 96 perusahaan konvensional dan 7 penyelenggara Fintech 
syariah. Beberapa perusahaan Fintech konvensional juga memiliki produk 
syariah namun masih digabungkan dengan perusahaan induknya sehingga 
dianggap sebagai Fintech konvensional. 

Berbagai jenis layanan Fintech berkembang di Indonesia, OJK 
membaginya menjadi beberapa sektor, yaitu: 1) financial planning, 2) 
lending, 3) crowdfunding, 4) aggregator, 5) payment, dan 6) Fintech 
lainnya. Saat ini perusahaan Fintech di Indonesia didominasi oleh sektor 
pembayaran (payment) sebesar 42,22%, sektor pinjaman (lending) 17,78%, 
sektor aggregator sebesar 12,59%, sektor perencanaan keuangan (financial 
planning) sebesar 8,15%, sektor crowdfunding sebesar 8,15%, dan sektor 
Fintech lainnya sebesar 11,11% (www.ojk.go.id). 

Ekonomi dan bisnis syariah yang semakin berkembang juga 
menggunakan teknologi ini dalam layanan keuangan dan bisnisnya, 
hingga kemudian muncul istilah Fintech syariah, yaitu layanan keuangan 
menggunakan teknologi berbasis nilai-nilai syariah Islam. Penerapan 
syariah dalam bidang ini memerlukan dua pendekatan, pertama adalah 
ilmu ushul fiqh untuk melihat dimensi hukum dari praktik Fintech ini 
dan kedua adalah perspektif maqashid syariah sebagai basic values (nilai 
dasar) dari syariah yang memberikan keluwesan dalam pelaksanaannya 
(Misno dan Arafah, 2021). 

Artikel ini membahas secara detail mengenai Fintech dengan 
menggunakan teori maqashid syariah yang telah dirumuskan oleh para 
ulama Islam khususnya Imam Al-Ghazali dan Imam Syathibi. Teori 
keduanya tentang maqashid syariah meliputi melindungi agama (hifdz 
dien), melindungi jiwa (hifdz an-nafs), melindungi akal (hifdz al’aql), 
melindungi keturunan (hifdz an-nasl) dan melindungi harta (hifdz al-maal).

Finance Technology (Fintech)
Finance technology merupakan istilah dalam bahasa Inggris, yaitu kata 

finance berarti keuangan dan technology berarti teknologi. Apabila kata ini 
digabungkan menjadi finance technology, bermakna teknologi keuangan, 
yaitu teknologi yang digunakan dalam bidang jasa keuangan. National 
Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan Fintech dengan suatu 
inovasi di bidang jasa finansial (keuangan) yang mengacu pada inovasi 
keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Fintech merupakan salah 
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satu di antara banyaknya bentuk penerapan teknologi informasi di bidang 
keuangan (Sitompul, 2019). 

World Bank mendefinisikan Fintech dengan industri yang terdiri 
dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem 
keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Fintech juga 
didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat 
menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk 
dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. 
Istilah teknologi keuangan sejatinya digunakan karena teknologi ini paling 
banyak digunakan di bidang keuangan, walaupun dalam kenyataannya 
digunakan pula untuk jasa ekonomi dan bisnis lainnya.   

Fintech adalah hibridisasi teknologi pada proses layanan keuangan 
tradisional dengan berbasis teknologi. Menurut PWC pengertian Fintech 
adalah segmen dinamis di persimpangan antara sektor jasa keuangan 
dengan teknologi di mana start-up yang berfokus pada teknologi dan 
merupakan pandangan pasar baru berinovasi produk dan layanan yang saat 
ini disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional. Adapun pengertian 
lainnya adalah Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk 
memberikan solusi dalam sektor keuangan.

Konsep Fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang 
dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga 
diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih 
praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat 
ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital 
banking, online digital insurance, peer-to-peer (P2P) lending, serta 
crowdfunding. 

Inovasi yang ditawarkan Fintech pun sangat luas dan terbagi dalam 
berbagai segmen, baik itu B2B (Business to Business) hingga beberapa 
contoh bisnis yang tergabung di dalam Fintech: jual-beli saham, 
pembayaran atau payment, peminjaman uang atau lending secara peer-
to-peer, mentransfer dana, investasi di bidang ritel, perencanaan pada 
keuangan (personal finance), dll.

Klasifikasi Fintech menurut Bank Indonesia (Utama dan Ilahiyah, 2018):
1. Peer-to-Peer Lending dan Crowdfunding: Pada klasifikasi ini, Fintech 

berguna sebagai perantara untuk menemukan investor dengan inisiator 
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atau pencari modal, layaknya marketplace dalam istilah e-commerce 
bahwa Crowdfunding (pembiayaan masal atau berbasis patungan) dan 
peer-to-peer lending ini diawasi oleh OJK.

2. Market Aggregator: Pada klasifikasi ini Fintech mempunyai peran 
sebagai pembanding produk keuangan, di mana Fintech tersebut 
akan mengumpulkan juga mengoleksi data keuangan untuk dijadikan 
referensi oleh penggunanya. 

3. Risk and Investment Management: Pada bagian ini, adapun konsep 
penawaran Fintech adalah dengan memiliki fungsi seperti financial 
planner yang berbentuk digital.

Merujuk pada pembahasan ini maka Fintech adalah teknologi 
keuangan yang digunakan oleh lembaga jasa keuangan guna memudahkan 
nasabahnya menggunakan jasa layanannya. Secara substansi dan produk 
tidak jauh berbeda dengan jasa layanan keuangan tradisional, hanya 
penggunaan teknologi yang membedakan keduanya. 

 
Perkembangan Fintech Syariah

Fintech syariah adalah teknologi yang digunakan di bidang keuangan 
yang didasarkan pada nilai-nilai syariah. Sebagai negara yang mayoritas 
beragama Islam maka Indonesia menjadi pangsa pasar besar bagi Fintech 
ini. Fintech syariah memiliki karakter khas yang tidak ada pada Fintech 
konvensional, di antaranya adalah tidak boleh mengandung unsur riba, garar 
(penipuan), mudarat (efek negatif), dan jahalah (tidak ada transparansi) 
antara penjual dan pembeli. Selain itu tidak boleh mengandung unsur yang 
diharamkan dalam syariah Islam lainnya, baik secara akad ataupun model 
bisnisnya.  

Fintech syariah pertama yang mendapatkan sertifikat syariah adalah 
perusahaan Beehive yang didirikan pada tahun 2004 di Dubai. Fintech ini 
menyediakan pembiayaan murah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) dengan menggunakan sistem peer-to-peer lending marketplace. 
Selanjutnya di Asia Tenggara ada Kapital Boost yang mendapatkan sertifikat 
kepatuhan syariah dari Financial Shariah Advisory Consultancy (FSAC) 
Singapura dan dinamakan sebagai “The First Islamic SME Crowdfunding 
Platfrom” di tahun 2016. Ia  dianggap sebagai Fintech pertama di Singapura 



[ 94 ] BOOK CHAPTER | Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik

Fintech dalam Teori Maqashid Syariah

dan Asia Tenggara yang menggunakan akad patuh syariah. Selain itu ada 
juga Fintech Ethis Crowd dari Singapura yang menguasai pasar Indonesia 
sejak tahun 2014 dan kini sudah mempunyai layanan syariah. Selanjutnya 
berbagai crowdfunding syariah terus berkembang di berbagai belahan 
dunia di antaranya Alamisharia.com, Indves.com, Blossom, Launch Good, 
Narwi dan Skola Fund (Rusydiana, 2018). 

Beberapa perusahaan Fintech syariah  di Indonesia saat ini misalnya; 
Investree, Start Zakat dan Indves, SyarQ, Mari Usaha (P2P) dan lain-
lainnya. Fintech syariah pertama yang mendapatkan sertifikasi halal MUI 
di Indonesia adalah Paytren di tahun 2017. Meskipun Fintech syariah 
mulai berkembang tetapi jumlah Fintech konvensional masih jauh lebih 
banyak dibandingkan dengan Fintech syariah. 

Teknologi finansial saat ini masih didominasi oleh teknologi finansial 
konvensional, menurut data yang dipublikasikan dalam situs resmi OJK 
per Juni 2019 terdapat 113 perusahaan penyelenggara layanan teknologi 
finansial yang mendapatkan izin OJK, yang mana lebih dari setengah 
bagiannya adalah layanan berbasis konvensional. Jumlah ini mengalami 
pengurangan pada per November 2021 jumlahnya menjadi 104 perusahaan. 
Hal ini disebabkan karena beberapa perusahaan mengalami permasalahan 
keuangan dan perizinan. 

Layanan teknologi finansial berbasis syariah di Indonesia didukung oleh 
fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
tentang Fintech syariah. Dukungan ini menjadi hal penting bagi para start-
up yang menjalankan sistem bisnis berdasarkan syariah untuk menerapkan 
ketentuan-ketentuan syariah. Mulai dari produk yang ditawarkan, akad 
yang digunakan sampai rukun dan serta batasan hukumnya sesuai ketentuan 
fatwa dan tidak bertentangan pula dengan prinsip perlindungan konsumen 
(Yarli, 2018).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/
II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 
Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas delapan bagian: 1) ketentuan 
umum; 2) ketentuan hukum; 3) subjek hukum; 4) ketentuan terkait pedoman 
umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 5) model layanan 
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pembiayaan berbasis teknologi informasi; 6) ketentuan terkait mekanisme 
dan akad; 7) penyelesaian perselisihan; 8) ketentuan penutup.

Fatwa tersebut menjawab keraguan para konsumen atau pengguna 
transaksi bisnis teknologi finansial dalam memahami ketentuan dan batasan 
hukum yang menjadi landasan kesyariahan dari produk yang ditawarkan 
oleh start-up di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
fatwa tersebut memberikan kepastian hukum sehingga meningkatkan rasa 
kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah yang ditawarkan oleh start-up teknologi finansial syariah sehingga 
meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan 
teknologi finansial.

Layanan Fintech baik yang konvensional maupun syariah haruslah 
mengedepankan kepentingan pengguna transaksi Fintech. Oleh sebab 
itu para star-tup, khususnya yang berprinsip syariah juga harus memuat 
ketentuan-ketentuan berkenaan dengan perlindungan konsumen yang 
sudah dimuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan undang-undang 
terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 
tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang 
merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Teori Maqashid Syariah

Maqashid al-syari’ah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yang 
merupakan gabungan dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Menurut 
bahasa maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang merupakan 
masdar dari kata (ومقصد قصدا – قصدته) yang dapat diartikan dengan makna 
“maksud” atau “tujuan.” Sedangkan kata syariah, secara bahasa digunakan 
untuk makna dari “sumber air” yang dimaksudkan untuk diminum. Orang 
Arab memakai kata syariah untuk pengertian jalan yang lurus (الطريقة 
 Apabila digabungkan dua makna ini maka syariah .(Sutisna, 2020) (المستقيمة
adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan. 

Sedangkan menurut istilah, syariah adalah “Aturan yang disyariatkan 
oleh Allah Ta’ala atau aturan yang disyariatkan dasar-dasarnya supaya 
manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut 
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dengan Rabb-nya, saudaranya yang Muslim, manusia yang lain, lingkungan 
dan dengan kehidupannya secara umum (Zuhaili, 2008). 

Ibnu Taimiyah mendefinisikan syariah dengan “Aturan hukum dari 
segala yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan 
akidah dan perbuatan (amaliyah). Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi 
mendefinisikan syariah sebagai “Apa yang disyariatkan oleh Allah Ta’ala 
kepada hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunahkan 
dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama 
tersebut, seperti puasa, salat, haji, zakat, dan segala perbuatan dalam 
bentuk kebaikan. 

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa maqashid syariah yang 
merupakan dasar-dasar keadilan. Maqashid al-syariah adalah acuan yang 
kekal bagi para ahli fikih dan para muslim dalam pengembangan dan 
pelaksanaan hukum. Lebih jauh lagi Zuhayli berpendapat bahwa banyak 
ulama yang salam menempatkan maqashid al-syariah, karena mereka 
mengira maqashid al-syariah berasal dari luar syariah itu sendiri (Zuhaili, 
2008).

Berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut maka istilah 
syariah memiliki dua makna, yaitu. Pertama, seluruh aturan agama yang 
mencangkup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum, dan muamalah. Dengan 
kata lain, syariah mencangkup ashl dan furu’. Akidah dan amal, serta teori 
dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, 
Nabi, dan Samm’iyyat. Sebagaimana ia mencakup sisi lain seperti ibadah, 
muamalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Al-
Quran dan As-Sunah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, 
dan akhlak. Kedua, sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan 
muamalah yang mencangkup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta 
juga mencangkup urusan keluarga (ahwal al-syakhsiyyah), masyarakat, 
umat, negara hukum, dan hubungan luar negeri. 

Istilah maqashid syariah yang merupakan gabungan dari dua kata 
tersebut dipahami oleh para ulama dengan berbagai pemahaman. Abdul 
Wahab Khalaf mengemukakan bahwa tujuan umum ketika Allah 
menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 
manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dharuriyah, haajiyah, dan 
tahsiniyah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Ghazali, bahwa 
penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar 
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untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong 
terjadinya kesejahteraan (Al-Ghazali, 1443 H.). 

Imam al-Syathibi (t.th) membagi al-Maqashid menjadi dua: pertama, 
berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah; dan kedua, 
berkaitan dengan maksud mukallaf. Kembali kepada maksud Syari (Allah 
Ta’ala) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; 
dunia dan akhirat. Kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah 
ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia 
dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di 
dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan 
(mashlahah) dan kerusakan (mafsadah). 

Pembahasan teori maqāṣid syarīah selalu diiringi dengan pembahasan 
tentang mashlahah. Maqāṣhid syarīah berarti tujuan, dan tujuan tersebut 
merupakan maṣlaḥah bagi seluruh umat. Maṣlaḥah sendiri adalah arah 
tujuan yang hendak dicapai oleh teori maqāṣhid syarīah, yang bermakna 
bahwa segala kegiatan yang dilakukan harus dapat mendatangkan maslahat 
bagi pelaku dan orang lain. Maka, bisa dilihat bahwa maṣhlaḥah dan 
maqāṣhid syarīah merupakan dua hal yang saling berkaitan. 

Inti dari keinginan maqāṣhid syarīah sendiri adalah untuk meraih 
maṣlaḥah serta menghindari mafsadah. Menurut ibn ‘Asyur maṣlaḥah 
dibagi atas empat golongan yakni. Pertama, maṣlaḥah yang berkaitan 
dengan perihal tegaknya umat. Kedua, berkaitan perihal hubungannya 
dengan umat secara umum, kelompok maupun individu. Ketiga, maṣlaḥah 
dilihat dari aspek terwujudnya kebutuhan dan terhindarnya kerusakan. 
Keempat, sebagai tujuan atau efek dari perbuatan. Adanya maqāṣhid 
syarīah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta keselamatan di 
dunia dan akhirat yang berimbang. 

Menurut Muṣṭafa Zaid, bahwa istilah maṣlaḥah yang didefinisikan dan 
digunakan harus mengandung tiga hal, yakni: pertama, maṣlaḥah yang 
dituju bukanlah hanya untuk memenuhi keinginan individu semata. Kedua, 
maṣlaḥah harus bisa menunjukkan hal negatif dan positif karena tujuannya 
adalah untuk menjauhkan hal yang buruk dan mewujudkan kebermanfaatan. 
Ketiga, seluruh maṣlaḥah harus dapat dihubungkan secara langsung maupun 
tidak langsung dengan lima aspek fundamental, yaitu: penjagaan terhadap 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan penjagaan terhadap harta benda atau 
kelima unsur ini dikenal al-kulliyyah alkhamsah (al-Jurjawi, t.th).
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Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di 
dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima 
unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber 
dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah (maqashid syariah). Kelima 
pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam 
kehidupan ini. Kelima pokok tersebut biasa dikenal dengan al-kuliyat al-
khamsah, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama (Hifz al-din); (2) penjagaan 
terhadap jiwa (Hifz al-Nafs); (3) penjagaan terhadap akal (Hifz al-Aql), (4) 
penjagaan terhadap keturunan (hifdz al-Nasl) dan penjagaan terhadap harta 
benda (hifz al-Mal). 

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu 
kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam 
ekonomi Islam biasa dikenal dengan falaah. Tercukupinya kebutuhan 
masyarakat akan memberikan dampak yang disebut mashlahah, karena 
kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh 
masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima 
hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia 
juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan 
berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang (Sutisna, 2020).

Maka, maqashid syariah ini khususnya mashlahah yang lima harus ada 
dalam segala bentuk aktivitas manusia, termasuk dalam Fintech. Tanpanya 
maka maksud dan tujuan syariah tidak dapat terealisasi dengan baik, dan 
tentu saja akan memunculkan kemudaratan bagi para pelakunya. 

Fintech dalam Teori Maqashid Syariah

Islam telah mengatur semua transaksi dalam ekonomi dan bisnis, maka 
semua akad (kontrak) yang dilakukan oleh umat Islam haruslah didasarkan 
pada syariat Islam, yaitu berlandaskan kepada al-Quran dan Hadis. Selain 
dalam rangka melaksanakan seluruh syariat Allah Ta’ala yang menjadi 
kewajiban bagi setiap Muslim, maka aturan ini juga memberikan kepada 
hak individu yang harus terlindungi sekaligus untuk menegakkan rasa 
keadilan dan ketenteraman yang tinggi terhadap masyarakat.

Fintech sebagai jasa keuangan yang menggunakan teknologi pada 
dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga jasa keuangan lainnya, di 
mana semua unsur yang ada di dalamnya haruslah selaras dengan nilai-
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nilai syariah. Adanya karakter yang juga harus dipenuhi dalam setiap 
bagiannya, misalnya prinsip an-taradhin yaitu saling rida di antara 
pengelola dan nasabah. Tujuannya tentu sangat jelas agar akad yang 
dilakukan menjadi sah dan halal dalam Islam serta memberikan hak dan 
kewajibannya kepada dua belah pihak. Intinya bahwa transaksi yang 
menggunakan Fintech prinsip syariah, yaitu harus terbebas dari segala hal 
yang diharamkan dalam Islam.   

Transaksi yang dilakukan melalu Fintech harus terbebas dari riba, garar, 
maysir, dan akad haram lainnya. Sehingga sistemnya lebih menekankan 
kepada bagi hasil (profit and loose sharing) sebagai pengganti dari bunga 
yang diharamkan dalam Islam. Para pakar muslim sudah banyak yang 
menjelaskan bahwa landasan bunga (interest) sangat dilarang karena dapat 
menimbulkan terjadinya ketidakadilan (injustice) dalam tatanan ekonomi 
masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konsepsional 
didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (equity), keadilan  
(fairness), kejujuran (transparan), dan hanya mencari keuntungan yang 
halal semata (falah oriented). 

Fintech berbasis syariah haruslah mengedepankan karakter dari 
bisnis syariah itu sendiri yang menjadi fondasi bagi ekonomi syariah 
yaitu ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an-nubuwwah), 
pemerintahan (al-khilafah), dan hasil (ma’ad). Selain itu tentu saja harus 
sesuai dengan maksud dan tujuan syariah (maqashid syariah), di mana 
unsur kemaslahatan bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal 
ini tentu saja akan sesuai dengan berbagai peraturan pemerintah terkait 
dengan berbagai hal yang mengutamakan pada kebaikan untuk pihak-
pihak yang menggunakan jasa layanan ini. 

Berbagai peraturan yang ada terkait dengan Fintech apabila ditelaah 
lebih dalam memiliki relevansi dan korelasi yang kuat dengan maqashid 
syariah, yang tujuannya untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, 
di antaranya: pertama, perlindungan konsumen pada transaksi Fintech 
sebelum terjadinya akad, yang mencakup; 1) pendekatan atau edukasi 
konsumen; 2) kelengkapan informasi dan transparansi produk layanan; 
3) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen; 4) 
pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan; dan 5) perlindungan 
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terhadap data pribadi. Kedua, perlindungan konsumen pada Fintech 
sesudah terjadinya akad, yang meliputi; 1) perlindungan atas penundaan 
pembayaran; 2) perlindungan konsumen atas cedera janji; 3) perlindungan 
atas penyelesaian sengketa yang patut; dan 4) analisis kode etik penagihan 
(Al-Ghaazli, 1443 H.).  

Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, Fintech syariah disesuaikan 
dengan tujuan-tujuan dan landasan maqashid syariah agar dalam praktiknya 
tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Berikut adalah uraian Fintech 
syariah dilihat dari teori maqashid syariah. 

Pertama, menjaga agama (hifdz al-Din), teori maqashid ini adalah 
penggunaan Al-Quran, hadis, dan fikih Islam sebagai pedoman dalam 
operasional dan produk Fintech. Upaya ini terimplementasi dalam 
penetapan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga 
ekonomi dan bisnis syariah. Selain itu juga terimplementasi dalam berbagai 
aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan sebagai wujud peribadahan 
kepada Allah Ta’ala.

Kedua, menjaga jiwa (hifdz al-nafs). Sisi maqashid dalam bidang 
ini adalah terwujud akad-akad yang diterapkan dalam Fintech. Secara 
psikologis dan sosiologis penggunaan akad antarpihak menuntun manusia 
untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Selain itu, 
hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder Fintech di 
mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, 
dan berkomunikasi secara sopan dan islami. Selain itu adanya Corporate 
Social Responsibilty (CSR) yang terkait perlindungan jiwa masyarakat, 
misalnya untuk bentuk kelaparan masyarakat dan peningkatan gizi 
masyarakat di sekitarnya.

Ketiga, menjaga akal (hifdz al-‘aql). Maqashid dalam bidang ini adalah 
adanya tuntutan bahwa pihak Fintech harus selalu mengungkapkan secara 
detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi 
barang sedikit pun. Khususnya terkait dengan akad yang disepakati. Di sini 
terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan 
transaksi di Fintech tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak pengelola. 
Fintech ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi dan sosialisasi 
di setiap produk layanan kepada nasabah. Selain itu yang tidak kalah 
penting adalah tarbiyah kepada seluruh stakeholder, utamanya para 
karyawan yang harus selalu di-tarbiyah agar selalu bisa istikamah.
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Keempat, menjaga keturunan (hifdz al-nasl). Hal ini terwujud dengan 
terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin 
halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari 
dana maupun usahanya tersebut. Lembaga ekonomi dan bisnis syariah juga 
harus ramah anak, hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan berbagai 
kebijakan termasuk produk yang dapat digunakan oleh kalangan anak-anak. 
Analogi yang lebih luas juga masuk di dalamnya bagaimana perusahaan 
memiliki perhatian terhadap cabang bisnis dan pengembangannya. 

Kelima, menjaga harta (hifdz al-Maal). Hal ini terwujud jelas dalam 
setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh Fintech di mana pengelola 
berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana dengan baik dan 
halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, 
terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk 
membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. 
Pada tataran lebih praktis maka lembaga keuangan dan bisnis harus 
menggunakan akun bank syariah serta lembaga bisnis lainnya, ini menjadi 
suatu keniscayaan.

Merujuk pada pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa Fintech 
dalam teori Maqashid syariah memberi kemudahan nasabah mendapatkan 
kebutuhan keuangan dan pembiayaan modal yang terhindar dari segala 
bentuk yang diharamkan Islam. Selain itu hadirnya Fintech berbasis 
syariah menjadi solusi bagi umat agar tidak menggunakan jasa Fintech 
konvensional sehingga pada maqashid al-khamsah khususnya pada hifdzul 
al-maal bahwa terkait dengan Fintech yaitu menjaga harta agar selalu halal 
dan dipergunakan syariah.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Fintech dalam teori maqashid 
syariah dapat disimpulkan bahwa Fintech harus menjadikan maqashid 
syariah sebagai landasan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Maqashid 
syariah yang dimaksud adalah hifdz al-din (melindungi agama), hifdz 
al-nafs (melindungi jiwa), hifdz al-’aql (melindungi akal), hifdz an-
nasl (melindungi keturunan) dan hifdz al-maal (melindungi harta).  
Maka Fintech syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin 
menggunakan layanan jasa keuangan namun tetap sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. 
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