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KATA PENGANTAR REKTOR 

 

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh . 

Syukur al-hamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT., yang 

senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya akhirnya kita dapat 

menjalankan amanahnya yang berhungan dengan amal ma’ruf nahi 

mungkar. Oleh karena itu salah satu bentuk amal ma’ruf yang dilakukan 

adalah terbitnya sebuah buku ini yang berjudul “Perbankan Syariah di 

Indonesia”. Kehadiran buku ini  akan menambah daftar referensi bagi 

kalangan akademisi dan paraktisi Perbankan Syariah di Indonesia.  

Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, memberi 

spirit terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia sehingga 

perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan 

pertumbuhan yang sangat signifikan. Pertumbuhan dan perkembangan 

Bank Syariah tersebut sangat  berpengaruh terkahadap perguruan tinggi 

saat ini baik negeri maupun swasta, dimana perguruan tinggi kini  pada 

membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang didalamnya terdapt 

beberapa program studi seperti Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, 

Manajemen Bisnis Syariah, Akuntansi Syariah, dalam rangka 

pengembangan Perguruan Tinggi sekaligus merespon akan kebutuhan 

Sumber daya manusia bagi perbankan syariah di Indonesia.  

Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia diarahkan untuk 

memberikan kemashlahatan bagi masyarakat dan kontribusi secara secara 

optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah 

penegembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada 

rencana-rencana strategis lainnya, seperti arsitektur Perbankan Indonesia 

(API), Arsitektur sistem keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana 

Pembangunan Jangka panjang Nasional (RPJN). 

Buku ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dan sekaligus 

amal ilmiah bagi insan akademik dalam dunia perguruan tinggi dan para 

praktisi perbankan syariah, dengan demikian maka saya selaku pimpinan 

Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar sangat mengapresiasi 

dan mensupport selalu kepada penulis sebagai dosen Ekonomi Islam 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yang 

mumpuni dibidangnya  hendaknya tidak berhenti menulis sapai disini 

akan tetapi harus lebih dinamis lagi kedepan menulis dalam merespon 

akan kebutuhan literatur yang berhubungan dengan bank syariah dan 

lembaga keuangan syariah lainnya.  Semoga kehadiran buku ini dapat 

mencerdaskan dan mencerahkan bagi sidang pembaca.  

 

Makassar, 5 Juli 2022 

Rektor UIN Alauddin Makassar, 

            ttd 

 

Prof. H. Hamdan, Ph.D 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh . 

Alhamdulillah, berkat perkenaan dan taufik-Nya, buku yang 

berjudul “Perbankan Syariah di Indonesia ” dapat hadir di tengah 

pembaca. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Salam dan 

taslim kepada junjungan Kita Nabi Muhammad saw., Semoga  rahmat 

dan keselamatan senantiasa tercurah kepadanya, kepada keluarga, 

sahabat-sahabat dan kepada     seluruh umatnya. 

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah 

seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan 

konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, 

yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim 

dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang 

dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah 

menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke 

Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua 

titipan itu kepada para pemiliknya 

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan lahirnya Bank 

Syariah Indonesia BSI menunjukkan bahwa pemerintah semakin 

memberikan ruang yang luas terhadap pertumbuhan dan pengembangan 

bank syaria yang lebih dan kompetitif  kedepan. Oleh karena itu literasi 

dan sosialisasi perbankan syariah terhadap masyarakat hendaknya lebih 

diprogres lagi kedepan hingga bank syariah membudaya dan membumi di 

Indonesia dan bahkan mendunia. Disamping itu para akademi semaki 

giat menulis buku-buku ilmiah sebagai literatur dan bahan bacaan bagi 

masyarakat akedemisi dan praktisi.  

Akhirnya kami ucapakan terima kasih kepada semua pihak yang 

dapat membantu kami, baik dalam bentuk pikiran, dan tenaga dalam 

proses penyelesaian buku ini hingga buku ini hadir dihadapan para 
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pembaca. Semoga kehadiran buku ini dapat menambah literatur dalam 

bidang perbankan syariah dan memeberi manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi masyarakat, akademisi kususnya dalam dunia perguruan tinggi.  

       Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Gowa, 25 Mei 2022 

ttd 

 

                                                                  Dr. Amiruddin K,M.EI
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BAB I 

ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH 
 

A.  Pendahuluan 

Di zaman modern ini nyaris sulit sekali bagi kita untuk menghindarkan 

diri dari bermuamalah dengan bank. Ada beberapa jenis muamalah yang 

sering kita lakukan dengan bank, baik yang bersifat individual atau 

kolektif, atau pun juga yang bersifat langsung atau tidak langsung, 

seperti menyimpan uang, mengirim dan membayarkan uang serta 

meminjam uang di bank. 

Pembahasan tentang bagaimana kita bermuamalah dengan bank 

konvensional ini dilatarbelakangi dari semakin tingginya kesadaran umat 

Islam akan haramnya riba dan dosa-dosanya. Di berbagai forum seperti 

majelis taklim, pengajian, masjid, bahkan sampai juga di sosial media, 

banyak bermunculan ajakan untuk meninggalkan riba. Salah satu yang di 

sasar sebagai pusat riba adalah bank konvensional. Ada muncul 

beberapa fatwa yang mengharamkan kita bermuamalah dengan bank 

konvensional, haram menyimpan uang, haram mentransfer, haram 

menerima transfer, malah sampai banyak karyawan bank konvensional 

yang ramai-ramai mengundurkan diri karena ada fatwa yang 

mengharamkan. 

Kalau kita perhatikan secara sekilas, meski banyak bank syariah sudah 

banyak bermunculan, namun bank-bank konvensional yang sudah eksis 

sebelumnya tetap masih beroperasi dan tidak lantas mati atau gulung 

tikar. Bangsa Indonesia yang nota bene mayoritas muslim dan punya 

kesadaran beragama yang tinggi, khususnya dalam menghindari riba, 

ternyata tidak sertamerta meninggalkan bank konvensional. 

Pertanyaannya adalah: kenapa hal ini bisa terjadi?   Bukankah dakwah 

dan penanaman pemahaman atas haramnya riba itu sudah berjalan sejak 

era 30-an tahun yang lalu ? Berdirinya Bank Muamalat di Indonesia yang 
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saat itu didukung penuh oleh Presiden Soeharto adalah bukti nyata 

sudah adanya kesadaran akan pentingnya menghindari riba. Penting 

untuk dicacat, kesadaran ini sifatnya tidak semata-mata bottom-up dari 

rakyat di bawah, tetapi juga sampai taraf top-1down, dimana penguasa saat 

itu mendirikannya lewat pengaruh kekuasannya. 

Menarik juga untuk digaris-bawahi bahwa untuk permodalan Bank 

Muamalat saat itu, semua jamaah haji Indonesia itu dimintakan 

keralaannya memberikan sumbangan dalam bentuk saham tanpa 

terkecuali. Semua demi untuk berdirinya Bank Muamalat, sebagai bank 

syariah pertama di Indonesia, dimana Indonesia adalah negeri dengan 

penduduk muslim terbesar di dunia 

Namun faktanya sekali lagi menunjukkan gejala yang aneh. Bank 

konvensional yang dianggap haram dan ribawi ternyata tetap eksis dan 

terus beroperasi. Nasabahnya tetap banyak dan rata-rata mereka 

beragama Islam juga. Sementara bank syariah yang sudah mendapatkan 

dukungan politik dari penguasa, tampaknya berjalan slowly, santai dan  

cenderung  stagnan.  Tidak  lantas  booming  dan  menguasai  pasar  

perbankan nasional. Yang terjadi ternyata masyarakat muslim bukannya 

tidak mau bermuamalat dengan bank syariah, tetapi yang terjadi 

mereka justru bermuamalat dengan kedua- duanya. 

Sementara  sudah  jadi  nasabah  di  bank-bank  syariah,  namun  di  

bank konvensional mereka pun tetap masih menjadi nasabahnya dan 

masih bermuamalat sebagaimana biasanya.  

Maka boleh dibilang, keberadaan bank syariah sesungguhnya belum 

menjadi alternatif pengganti bank konvensional, namun cenderung 

sekadar meramaikan pasar yang sudah ada. Padahal, awal mula doktrin 

nya adalah bahwa kita harus mendirikan bank syariah, demi untuk 

 

1 Ahmad Sarwat, Hukum Bermualamah Dengan Bank Konvensional, 
Penerbit Rumah Fiqih Publishing, Jakarta. Hal 63 
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menghindari riba pada bank konvensional Ini sebuah fenomena yang 

patut untuk dicatat. Namun di sisi lain, nyatanya masih banyak kita 

yang tidak bisa berlepas diri dari bank konvensional. Sehingga banyak 

yang berada pada sisi yang dilematis, antara mengharamkan bank 

konvensional di satu sisi, tetapi sulit berlepas diri darinya. Ibarat lagu 

masa lalu, benci tetapi rindu 

B. Pengertian dan Makna Islam 

Islam berasal dari kata dari “aslama”, “yuslimu”, “islaaman” yang berarti 

tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan 

secara total kepada Allah SWT. Orang yang beragama Islam berarti ia 

pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim 

berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga 

menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga 

menyelamatkan. 

Secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan 

akhirat. Inti ajarannya (rukun Islam) adalah bersaksi bahwa tidak ada 

Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan 

pergi haji bila mampu. 

1. Islam adalah ketundukan  

Allah menciptakan alam semesta, kemudian menetapkan manusia 

sebagai hamba Nya yang paling besar perannya di muka bumi. Manusia 

berinteraksi dengan sesamanya, dengan alam semesta di sekitarnya, 

kemudian berusaha mencari jalan untuk kembali kepada Penciptanya. 

Tatkala salah berinteraksi dengan Allah, kebanyakan manusia 

beranggapan alam sebagai Tuhannya sehingga mereka menyembah 

sesuatu dari alam. Ada yang menduga-duga sehingga banyak di antara 

mereka yang tersesat. Ajaran yang benar adalah ikhlas berserah diri 

kepada Pencipta alam yang kepada-Nya alam tunduk patuh berserah diri 
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(An-Nisa: 125). Maka, Islam identik dengan ketundukan kepada 

sunnatullah yang terdapat di alam semesta (tidak tertulis) maupun 

Kitabullah yang tertulis (Alquran). 

2. Islam adalah Wahyu Allah 

Dengan kasih sayangnya, Allah menurunkan Ad-Dien (aturan hidup) 

kepada manusia. Tujuannya agar manusia hidup teratur dan menemukan 

jalan yang benar menuju Tuhannya. Aturan itu meliputi seluruh bidang 

kehidupan: politik, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. Dengan 

demikian, manusia akan tenteram dan damai, hidup rukun, dan bahagia 

dengan sesamanya dalam naungan ridha Tuhannya (Al- Baqarah: 38). 

Karena kebijaksanaan-Nya, Allah tidak menurunkan banyak agama. Dia 

hanya menurunkan Islam. Agama selain Islam tidak diakui di sisi 

Allah dan akan merugikan penganutnya di akhirat nanti. 

سْلََمُ ۗ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ اِلَّْ مِنْْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ  ِ الِْْ يْنَ عِنْدَ اللّٰه الْعِلْمُ بَغْيًاْۢ   اِنَّ الد ِ

َ سَرِيْعُ الْحِسَاب ِ فَاِنَّ اللّٰه  بيَْنَهُمْ ۗوَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰه

Terjemahnya: 

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. 

Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali 

sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian 

(yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap 

ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-

Nya. (Al Imran:19) 

Islam merupakan satu-satunya agama yang bersandar kepada wahyu 

Allah secara murni. Artinya, seluruh sumber nilai dari nilai agama ini 

adalah wahyu yang Allah turunkan kepada para Rasul-Nya terdahulu. 

Dengan kata lain, setiap Nabi adalah muslim dan mengajak kepada 

ajaran Islam. Ada pun agama-agama yang lain, seperti Yahudi dan 

Nasrani, adalah penyimpangan dari ajaran wahyu yang dibawa oleh para 

nabi tersebut. 
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3. Islam adalah Agama Para Nabi dan Rasul 

Dan Ibrahim Telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, 

demikian pula Ya’qub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! 

Sesungguhnya Allah Telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah 

kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”. (Al-Baqarah: 132). 

Nabi-nabi lain pun mendakwahkan ajaran Islam kepada manusia. 

Mereka mengajarkan agama sebagaimana yang dibawa Nabi Muhammad 

saw.  

ِ  اٰمَنَّا قُل   زِلَ  وَمَاۤ  بِاللّه نَا انُ  زِلَ  وَمَاۤ  عَليَ  مَ  عَلٰٰٓى انُ  رٰهِي  لَ  وَ  ابِ  مٰعِي  حٰقَ  اسِ  بَ  وَاسِ  قُو  بَاطِ  وَيَع  سَ   وَمَاۤ  وَالْ 

تىَِ  سٰى اوُ  سٰى وَ  مُو  نَ  عِي  ب ِهِم   مِن   وَالنَّبيُِّو  ۖ   رَّ قُ  لَْ   نَ  نفَُر ِ هُم   احََد   بيَ  ن  نُ  م ِ نَ  لَه   وَنحَ  لِمُو   مُس 

Terjemahnya: 

Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang 

diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, 

Ismail, Ishaq, Ya’qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan 

kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. kami tidak 

membeda-bedakan  seorangpun  di  antara mereka  dan  Hanya  

kepada-Nyalah kami menyerahkan diri.” (Ali Imran: 84) 

Menurut pandangan Alquran, agama Nasrani yang ada sekarang ini 

adalah penyimpangan dari ajaran Islam yang dibawa Nabi Isa a.s. Nama 

agama ini sesuai nama suku yang mengembangkannya. Isinya jauh dari 

Kitab Injil yang diajarkan Isa a.s.. Agama Yahudi pun telah menyimpang 

dari ajaran Islam yang dibawa Nabi Musa a.s.. Diberi nama dengan 

nama salah satu Suku Bani Israil, Yahuda. Kitab Suci Taurat mereka 

campur aduk dengan pemikiran para pendeta dan ajarannya 

ditinggalkan. 

4. Islam adalah Hukum-hukum Allah di dalam Alquran dan Sunnah 

Orang yang ingin mengetahui apa itu Islam hendaknya melihat 

Kitabullah Alquran dan Sunnah Rasulullah. Keduanya, menjadi sumber 

nilai dan sumber hukum ajaran Islam. Islam tidak dapat dilihat pada 
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perilaku penganut-penganutnya, kecuali pada pribadi Rasulullah saw. 

dan para sahabat beliau. Nabi Muhammad saw. bersifat ma’shum 

(terpelihara dari kesalahan) dalam mengamalkan Islam.  

5. Islam adalah Jalan Allah Yang Lurus 

Islam merupakan satu-satunya pedoman hidup bagi seorang muslim. 

Baginya, tidak ada agama lain yang benar selain Islam. Karena ini 

merupakan jalan Allah yang lurus 

6. Islam Pembawa Keselamatan Dunia dan Akhirat 

Sebagaimana sifatnya yang bermakna selamat sejahtera, Islam 

menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Keselamatan 

dunia adalah kebersihan hati dari noda syirik dan kerusakan jiwa. 

Sedangkan keselamatan akhirat adalah masuk surga yang disebut 

Daarus Salam. 

C. Cakupan Ajaran Islam 

Islam diyakini oleh para ilmuwan mencakup bidang yang luas, tidak 

hanya mencakup pengetahuan , melainkan juga bidang sosial-politik, 

sekaligus etika atau moral. Berikut ini beberapa cakupan ajaran Islam di 

dalam kehidupan sebagai bahan renungan. 

1.  Ajarannya bersumber dari wahyu Allah yang tertulis  dalam Al-

Qur’an serta Hadis. Al-Qur’an yang terdiri atas 6.236 ayat, 30 juz, 

114 surat menyampaikan ajaran yang luas, yang disebut ayat-ayat 

Qur’aniyah. Selain itu, yang tercantum di alam semesta juga ayat-ayat 

Tuhan, yang disebut ayat-ayat Kauniyah. Hadis, selain menjelaskan isi 

umum dan globar dari Al-Qur’an juga menyampaikan hukum yang 

merupakan kewenangan Nabi saw atas izin Allah Swt. 

2. Ajarannya turun dalam masa sekitar 23 tahun,  sehingga dapat 

menjawab banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Dengan 

masa 22 tabun 9 bulan 13 hari itu, banyak ajaran yang dapat ditulis 
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oleh masyarakat pada masa Nabi, yang dikenal dengan sahabat. 

Selain menulis ajaran, sahabat menghafalkan ajaran, serta 

mengamalkan ajaran Islam pada masa Nabi. Bahkan, jika ada 

persoalan yang terjadi pada masa itu mereka dapat menanyakan 

langsung kepada Nabi saw. 

3.  Pokok-pokok ajarannya selain berisi  akidah,  ibadah, muamalat, 

juga akhlak. Empat bidang inilah yang menjadikan Islam benar-

benar tidak hanya  berupa pengetahuan keagamaan, tetapi 

mencakup bidang yang luas yakni sosial- kemasyarakatan atau sosial 

politik, bahkan juga etika dalam kehidupan. Maka tidak heran jika 

pada masanya,  Nabi Muhammad selain menjadi Rasul juga pernah 

menjadi Kepala Negara. 

D. Islam dan Sejarah lahirnya Perbankan Syariah 

Konsep dari sistem perbankan Islam sejatinya telah ada sejak masa 

Rasulullah. Sebagaimana konsep murabahah atau kemitraan yang 

digunakan oleh umat Muslim dalam berbisnis yang sudah ada selama 

berabad-abad. Perbankan Islam kala itu didirikan oleh Ahmed Al Najjar. 

Fitur utama lembaga yang didirikan Al Najjar adalah pembagian 

keuntungan berdasarkan filosofi syariah yang tak berbasis bunga.  

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan Syariah. Bank Syariah, atau biasa disebut Islamic Bank di negara 

lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya.  

Perbedaan  utamanya terletak pada landasan operasi yang 

digunakan.  Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, 

bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual 

beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga 

https://republika.co.id/tag/perbankan-islam
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mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut 

pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan 

karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari 

pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam 

menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem 

bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika 

peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan 

dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak 

yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari 

perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai 

sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara 

optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) . Bank syariah 

pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai pilot project dalam bentuk 

bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan 

berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank 

koperasi. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada 

pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya Islamic Development  Bank  pada  

20  Oktober  1975,  yang  merupakan  lembaga  keuangan internasional    

Islam    multilateral,    mengawali    periode    ini    dengan    memicu 

bermunculannya bank syariah penuh di berbagai negara, seperti Dubai 

Islamic Bank di Dubai (Maret 1975), Faisal Islamic Bank di Mesir dan 

Sudan (1977), dan Kuwait Finance House di Kuwait (1977).  

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan 

jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang 

dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, 

kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan  

perjudian,  ketidakjelasan,  dan  pelanggaran  prinsip  keadilan  dalam 

bertransaksi,  serta keharusan penyaluran  pembiayaan dan investasi 

pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.Namun demikian, 
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perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era 

reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia 

memberikan komitmen  besar dan  menempuh  berbagai  kebijakan  

untuk  mengembangkan  bank syariah, khususnya sejak perubahan 

undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. 

E.  Konsep Pembiayaan Bank Syariah dan Bank konvensional 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank Syariah adalah 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.2 

Bank Syariah sering disamakan 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 sosial. 

2. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah 

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-

norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian diatas, yaitu: 

a.  Bebas dari bunga (riba); 

b.  Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian 

(maysir); 

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

 
2 Ascarya Diana Yumanita,  “Bank Syariah: Gambaran Umum” 

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta 2005. 
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d.  Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan Hanya    

membiayai kegiatan usaha yang halal. 

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB  

(maysir, gharar, riba, dan bathil). 

1. Pelarangan Riba 

Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang 

lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung 

unsur riba yang jelas- jelas dilarang dalam Al Qur’an. Bank syariah 

beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh 

Syariah. Bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan 

Nabi Muhammad SAW. menyatakan perang dengan mereka (QS 2:279). 

Dalam pengertian ini riba memiliki persamaan makna dan  kepentingan  

dengan  bunga (interest) menurut  ijma’  ‘konsensus’  para fuqah, 

Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk 

membayar  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 : Perbedaan antara bunga dan bagi hasil 
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2. Pelarangan Maysir 

Istilah maysir pada awalnya dipakai untuk permainan anak panah pada 

jaman sebelum Islam, ketika tujuh peserta bertaruh untuk mendapatkan 

hadiah yang telah ditentukan (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Maysir 

secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa 

kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maysir 

yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur 

judi, taruhan, atau permainan berisiko. Judi dalam segala bentuknya 

dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi 

merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar dari 

pada manfaatnya (QS 2: 219).  

Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang 

dan dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci (QS 5: 90-91). 

Selain mengharamkan bentuk- bentuk judi dan taruhan yang jelas, 

hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang 

mengandung unsur judi (Shiddiqi, 1985). 

3. Pelarangan Gharar 

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan 

sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi 

ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. 

Hal itu dikutuk oleh Islam dalam Al- Qur’an (QS 6: 152; 83: 1-5; dan 4: 

29) dan Hadis. 

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, 

kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan 

termasuk dalam kategori gharar. Dalam semua bentuk gharar ini, keadaan 

yang sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara 

keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari 

ketika keadaannya telah menjadi jelas, salah satu pihak (penjual atau 

pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. 
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Beberapa  contoh transaksi yang termasuk dalam kategori gharar antara 

lain: 

a) Penjualan barang yang belum di tangan penjual, seperti buah-buahan 

yang belum matang, ikan atau burung yang belum ditangkap, dan 

hewan yang masih dalam kandunga 

b) Penjualan di masa datang (future trading). 

c) Penjualan barang yang sulit dipindah tangankan. 

d) Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan 

kualitasnya,  

e) Penjualan yang menguntungkan satu pihak. 

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki 

beberapa karakteristik esensial yang membedakannya dengan bank 

konvensional, yang secara ringkas dapat dibaca pada Tabel 2. 
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Tabel 2 : Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

F. Fungsi Bank Syariah 

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan 

usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah 

mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, 

dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan 

penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip 

wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). 

Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui 

kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai 

penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa 

non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain 

dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank 

garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), 

qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta 

asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk wadi'ah 

yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip 

mudharabah muqayyadah. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah 

mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan 

dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul 

hasan (pinjaman kebajikan). Secara singkat fungsi bank syariah dapat 

digambarkan sebagai berikut ;seperti 
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Gambar 1. Fungsi Bank Syariah 

 

G. Pembiayaan Bagi Hasil 

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang 

disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Prinsipnya adalah al-ghunm bi’l-

ghurm atau al-khar‚j bi’l-daman, yang berarti bahwa tidak ada bagian 

keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 

1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya 

ekonomi riil (Khan, 1995). Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah 

bahwa keuntungan dan  kerugian  ditanggung  bersama oleh  pemilik  

dana maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan 

pada beberapa prinsip dasar (Usmani, 1999): 

1)  Pembiayaan  bagi  hasil  tidak  berarti  meminjamkan  uang,  tetapi  
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merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, 

keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan 

masing-masing pihak. 

2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian 

usaha sebatas proporsi pembiayaan nya. 

3)  Para  mitra  usaha  bebas  menentukan,  dengan  persetujuan  

bersama,  rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat 

berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan. 

4)  Kerugian  yang  ditanggung  oleh  masing-masing  pihak  harus  

sama  dengan proporsi investasi mereka. 

1. Mudharabah 

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank 

sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut shahibul maal/rabbul maal, 

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

disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat 

bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka 

menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang 

besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian 

karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau 

kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik 

modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah 

dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan 

pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola 

tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan 

keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan 

usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan 

untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan 

pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi 

dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Bagan proses 

pembiayaan mudharabah dapat dilihat  pada Gambar berikut : 
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Gambar 2. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah 

2. Musyarakah 

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank 

sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai 

investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra 

usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian 

pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut 

serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan 

keharusan. Kedua belah 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.  
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Gambar 3. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah 

H.   Pembiayaan Non bagi Hasil 

Selain bentuk pembiayaan utama dengan prinsip bagi hasil, bank syariah 

memiliki bentuk-bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa 

operasional, dan jasa (fee-based services). Bentuk-bentuk pembiayaan ini 

membuat bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai bank investasi 

(investment bank), tetapi juga berfungsi, antara lain, sebagai perusahaan 

dagang (merchant bank) dan leasing company sehingga bank syariah lebih 

cocok disebut sebagai bank universal (multi-purpose bank). Bentuk- 

bentuk pembiayaan non bagi hasil yang utama adalah murabahah dan 

salam (dengan prinsip jual beli), dan ijarah (dengan prinsip sewa 

operasional), serta qardh yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan 

pelengkap yang berbasis jasa (fee based services). Secara skematis, 

pembiayaan non bagi hasil dapat dilihat berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema akad Jual beli (Murabahah) 

Jual beli tunai adalah transaksi jual beli ketika pembayaran dilakukan 

bersamaan dengan penyerahan barang. Murabahah adalah transaksi jual 

beli dengan pembayaran tangguh/di cicil. Salam adalah transaksi jual beli 

berupa pemesanan barang dengan pembayaran di muka. Istishna adalah 
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transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran 

bertahap. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih 

kepemilikan di akhir periode. Ijarah wa Iqtina atau Ijarah muntahiya 

bittamlik (IMB) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk 

menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga 

transasi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa. 

1. Murabahah 

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang 

pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu 

yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayarannya bisa tunai 

maupun ditangguhkan dan di cicil. 

Murabahah dalam Fikih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada 

hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah dalam Islam 

berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya 

perolehan dan keuntungan yang diinginkannya (Usmani, 1999). Namun 

demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah 

dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi  bentuk  

pembiayaan.  Dalam  pembiayaan  ini,  bank  sebagai  pemilik  dana 

membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah 

yang membutuhkan  pembiayaan,  kemudian  menjualnya  ke  nasabah  

tersebut  dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah 

akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. 

Bagan proses pembiayaan murabahah dapat dibaca pada Gambar 5. ). 

Dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang 

disepakati bersama. Bagan proses pembiayaan salam paralel dapat dilihat 

pada gambar berikut ini.  
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Gambar 5. Skema Pembiayaan Salam Paralel 

2. Salam 

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan 

penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying 

atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan 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 

nonfungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang 

merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam.Dalam 

aplikasinya bank syariah melakukan salam paralel, yaitu bank (sebagai 

penjual/muslam ilaih) menerima pesanan barang dari nasabah 

(pembeli/muslam), kemudian bank (sebagai pembeli/muslam) 

memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual 

(muslam ilaih). 

3. Istishna 
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Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan 

pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya, dalam istishna 

pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang, serta 

istishna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. 

Dalam aplikasinya bank syariah melakukan istishna paralel, yaitu bank 

(sebagai penerima pesanan/shani’) menerima pesanan barang dari 

nasabah (pemesan/mustashni’),kemudian bank (sebagai  

pemesan/mustashni’) memesankan permintaan barang nasabah kepada 

produsen penjual (shani’) dengan pembayaran di muka,cicil, atau di 

belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang  

disepakati bersama. Bagan proses pembiayaan istishna paralel 

dapat dibaca pada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Skema Pembiayaan Istisna Paralel 

Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai 

ucapan terima kasih. Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi 

pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa 

ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya aktual yang 

dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji 

pegawai, dan peralatan kantor (Al-Omar dan Abdel- Haq, 1996). Hukum 

Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada 

peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, 

tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga. 
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Hal ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak 

kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 

persen, dan selama ini berkisar antara 1 – 2 persen. Dalam aplikasinya di 

perbankan syariah, qardh biasa digunakan untuk menyediakan dana 

talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha 

kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir skema 

pinjamannya disebut qardhul hasan. Bagan proses pinjaman qardh/ qardhul 

hasan dapat dibaca pada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamba 7. Skema Pembiayaan Qardul Hasan 
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BAB II 

JENIS-JENIS PEMBIAYAAN PERBANKAN 

SYARIAH 
 

A.   Pendahuluan 

Sejak penetapan regulasi Bank Indonesia yang menyatakan 

bahwa perekonomian Indonesia menganut prinsip dual banking 

system. Bank syariah memilikoi peran yang sama vitalnya dengan 

bank-bank konvensional di Indonesia. Bank syariah menawarkan 

produk- produk perbankan yang jauh dari prinsisp bunga atau 

riba, hal ini menjadi potensi pasar yang sangat menggiurkan 

bagi dunia perbankan Indonesia mengingat mayoritas warga 

Indonesia menganut ajaran agama Islam. 

Penerapan prinsip-prinsip agama Islam dalam setiap produk-

produk yang ditawarkan menuntut bank syariah untuk lebih 

selektif dalam penetapkan produk yang siap diluncurkan ke 

masyarakat. Begitu pula produk pembiayaan yang menjadi salah 

satu sumber penghasilan bank syariah selain perolehan ujroh 

atas jasa-jasa keuangan. 

Akad merupakan suatu proses penghalalan akan kepemilikan 

suatu harta. Melalui akad, hubungan muamalah antar manusia 

dapat terjaga hak serta kewajibannya. Oleh karena itu analisis 

produk pembiayaan berdasarkan akad dan pembagiaannya 

sangat dibutuhkan untuk menambah khasanah pengetahuan 

mengenai ekonomi Islam. 

B.  Pembiayaan Modal Kerja Syariah 

1.   Pengertian pembiayaan 

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya 
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aktiva produktif.3Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah 

penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun 

valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat 

berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan 

modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening 

administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.4  

Pembiayaan berdasarkan pola operasional adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.5 Pembiayaan  di  bank  syariah  atau  

disebut  juga  kredit  di  bank  konvensional,  pada dasarnya 

merupakan sebuah kesepakatan antara bank dengan nasabah 

yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas 

tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada 

nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang 

digunakan, akad pembiayaan itu berupa akad jual beli, akad 

penanaman modal atau investasi, akad sewa/beli, dan ada 

pula akad pinjam meminjam uang tanpa tambahan atas pokok 

atau bunga. 

2.   Pengertian Modal Kerja 

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, 

oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, 

 
3Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 

Mei 2022 
4 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta; 

Rajawali Pers cet. 2, 2015) h.302 
5 Syarif Arbi, Lembaga Perbankan dan Pembiayaan, 

(Yogyakarta; BPFE, Cet Pertama, 2013) h.233 
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persediaan dan lain-lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan 

dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debet 

neraca. Modal kerja netto adalah keseluruhan harta lancar 

dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja netto 

adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang 

lancar. 

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka 

pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip- prinsip 

syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.6 

Pembiayaan  modal  kerja  adalah  pembiayaan  untuk  modal  

kerja  perusahaan  dalam rangka pembiayaan aktiva lancar 

perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan 

penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya ekploitasi 

barang modal, piutang dan lain- lain.5 Berdasarkan  ketentuan  

pasal  1  angka  25  UU  Perbankan  Syariah  dan  PBI  No. 

10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, 

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang.7 

Bank  Syariah  dapat  membantu  memenuhi  seluruh  kebutuhan  

modal  kerja  tersebut bukan dengan meminjamkan uang, 

melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan 

nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana 

(Shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha 

(Mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan 

Mudharabah. 

 

6 Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisa Fiqih dan 

Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 234 
7A Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: 

Kompas Gramedia Building, 2012, h. 153 
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C.  Pembiayaan Investasi Syariah 

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk 

keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna 

mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian 

proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah untuk 

pengadaan barangbarang modal, mempunyai perencanaan 

alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu 

menengah dan panjang. Untuk pembiayaan investasi bank 

syariah menggunakan skema musyarakah muntanaqishah 

(dalam musyarakah ini bank secara bertahap menurunkan 

partisipasinya  dan secara bertahap pemilik perusahaan akan 

mengambil alih usahanya). Dalam hal ini, bank menggunakan 

pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap 

bank melepaskan penyertaanya, dan pemilik perusahaan akan 

mengambil alih kembali. Skema ini dapat dilakukan dengan Ijarah 

Muntahiya Bit-Tamlik (sewa yang berakhir dengan kepemilikan 

barang oleh penyewa). 

D. Pembiayaan Konsumtif Syariah 

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut  keperluannya,  

pembiayaan  produksi  dibagi  menjadi  dua  hal  adalah  

sebagai berikut: 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan: 

1)  Peningkatan produksi, 

2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place 

dari suatu barang, 

b. pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas 
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yang erat kaitannya dengan itu. 

E.  Pembiayaan Sindikasi 

Pembiayaan sindikasi  syariah adalah  pemberian  pembiayaan  

bersama  antara sesama Bank Syariah atau antara Bank Syariah 

dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah 

pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank 

Syariah saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank 

Syariah dapat bertindak antara lain sebagai arranger, 

underwriter, agen, atau partisipan. Akad antara sesama peserta 

sindikasi dapat berupa: 

1. Akad Mudharabah; para peserta sebagai pihak yang 

menyertakan modal (shahibul mal); dan pihak Leader 

(Mudharib) hanya menyertakan modal dalam bentuk 

keahlian/keterampilan us aha, tidak ikut berpartisifasi dalam 

penyertaan modal (ra 'sul mal); 

2. Akad Musyarakah;  peserta  dan  leader  ikut  berpartisifasi  

dalam  pengumpulan  modal (ra'sul mal), dan di antara syarik 

ditunjuk (melalui kesepakatan) sebagai leader; leader berhak 

memperoleh pendapatan/ penghasilan tambahan dengan akad 

tersendiri karena kedudukannya sebagai pengelola. 

3. Akad Wakalah bil Ujrah; peserta sebagai muwakkil dan leader 

berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan 

akad Wakalah bil Ujrah, maka wakil berhak mendapatkan 

ujrah. 

F. Pembiayaan Dari Segi Jaminan 

1.   Pembiayaan Dilihat Dari Segi Jaminan 

Pembiayaan Dengan Jaminan. Pembiayaan dengan jaminan 

merupakan pembiayaan yang didukung dengan jaminan(agunan) 

yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi : 
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1) Jaminan  perorangan.  Merupakan  jenis  pembiayaan  yang  

didukung  dengan jaminan seorang(personal securities) atau 

badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai 

penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak 

nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar atau 

melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh 

pihak pemerintah. Penjamin berkewajiban untuk melakukan 

pelunasan. 

2) Jaminan benda berwujud. Merupakan jaminan kebendaan 

yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak. 

Jaminan yang bersifat barang bergerak, meisalnya kendaraan 

bermotor, mesin dan peralatn,invertaris kantor, dan barang 

dagangan. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak antara 

lain, tanah dan gedung yang berdiri diatas tanah atau 

sebidang tanah tanpa gedung, dan kapal api dengan ukuran 

20 m3. 

3) Jaminan  Benda  tidak  Berwujud.  Benda  tidak  berwujud  

antara  lain,  promes, obigasi, saham, dan surat berharga 

lainnya. Barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan 

cara pemindahtanganan atau cessie. 

2. Pembiayaan Tanpa Jaminan Pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan 

ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. 

Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada 

pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah 

wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan 

macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat 

digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak 

memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki 

jaminan yang dapat dijual. 
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G. Pembiayaan  Dari Segi Jangka Waktunya Dan Dilihat Dari 

Sektor Usaha 

1.  Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktunya 

a.  Pembiayaan  jangka  pendek  pembiayaan  yang  diberikan  

dengan  jangka  waktu maksimal 1 tahun. Pembiayaan jangka 

pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk 

membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus 

usaha dalam 1 tahun, dan pengembaliannya disesuaikan 

dengan kemampuan nasabah. 

b. Pembiayaan Jangka Menengah Diberikan dengan jangka waktu 

antara 1 tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan 

dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan 

konsumsi. 

c. Pembiayaan Jangka Panjang pembiayaan yang jangka 

waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan ini pada umumnya 

diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk 

pembeliaan gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin 

dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan 

konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk 

pembelian rumah. 

2.  Pembiayaan Dilihat Dari Sektor Usaha 

a.  Sektor Industri pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang 

mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau 

mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki 

faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara 

lain: industri elektronik, pertambangan, dan kimia, tekstil 

b.  Sektor Perdagangan pembiayaan ini diberikn kepada 

pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik 
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perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini 

diberikan dengan tujuan memperluas usaha nasabah dalam 

usaha dagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah 

penjualan atau memperbesar pasar. 

c.  Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan. 

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di 

sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta 

perikanan. 

d.  Sektor jasa. Beberapa sektor jasa yang dapat diberikan kredit 

oleh bank antara lain : 

1) Jasa pendidikan. Jasa pendidikan merupakan jasa yang 

menarik bagi bank, karena jenis ini mudah diistimewakan 

pendapatannya. 

2)  Jasa  rumah  sakit.  Bank  dapat  memberikan  pembiayaan     

kepada  rumah  sakit apabila agunan yang diberikan tidak 

memiliki banyak risiko, sehingga apabila terjadi masalah, 

maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber 

pelunasan utang. 

3) Jasa angkutan. Pembiayaan yang diberikan untuk sektor 

angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, 

angkutan darat, laut, dan udara, termasuk di dalamnya adalah 

pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, 

pengudangan, komunikasi, dan lainnya. 

4) Jasa   lainnya.   Pembiayaan   yang   diberikan   kepada   jasa   

lainnya,   misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, 

dokter, insinyur, dan akuntan. 

3.  Pembiayaan Dari Segi Jumlahnya Dan Analisis Pembiayaan 

1.  Pembiayaan Dilihat Dari Segi Jumlahnya 
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a. Pembiayaan Retail merupakan pembiayaan yang diberikan 

kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat 

kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingaa Rp. 

350.000.000,. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan 

konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja. 

b. Pembiayaan  Menengah  pembiayaan yang  diberikan  kepada  

pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp. 

350.000.000,- hingga Rp. 5.000.000.000, 

c. Pembiayaan  Korporasi  merupakan  pembiayaan  yang  

diberikan  kepada  nasabah dengan jumlah nominal yang 

besar dan diperuntunkan kepada nasabah besar(korporasi). 

Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000.000,- 

dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. 

Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan 

korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga 

tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan 

korporasi. 

2. Analisis  Pembiayaan.   

Analisis  pembiayaan  merupakan  suatu  proses  analisis  yang 

dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan 

pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan 

melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan 

memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak 

(feasible). Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan 

untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh 

nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan 

untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. beberapa 

prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan 
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permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah 

antara lain : 

a.   Analisis 5C 

1) Character, menggambarkan watak dan kepribadian calon 

nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon 

nasabah dengan tujuan untuk mengetahui   bahwa   calon   

nasabah   mempunyai   keinginan   untk   memenuhi kewajiban  

membayar  kembali  pembiayaan  yang  telah  diterima  hingga  

lunas. Bank ingin meyakini willingness to repay dari calon 

nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon 

nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa 

calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan 

mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali 

pembiayaannya. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk 

mengetahui character calon nasabah antara lain : 

- BI checking bank dapat melakukan penelitian dengan 

melakukan BI checking, yaitu melakukan penelitian terhadap 

calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui 

komputer yang online dengan Bank Indonesia. BI checking 

dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas 

calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah 

bila telah menjadi debitur bank lain. 

- Informasi dari pihak lain dalam hal ini calon nasabah masih 

belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif 

ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-

pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. 

Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah 

melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan 

usahanya. 
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2) Capacity, analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk 

mengetahui kemampuan keuangan  calon  nasabah dalam  

memenuhi  kewajibannya  sesuai jangka  waktu pembiayaan. 

Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena 

merupakan  sumber  utama  pembayaran.  Semakin  baik  

kemampuan  keuangan calon  nasabah,  maka  akan  semakin  

baik  kemungkinan  kualitas  pembiayaan, artinya dapat 

dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat 

dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Beberapa 

cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan 

keuangan calon nasabah antara lain : 

- Melihat laporan keuangan dalam laporan keuangan nasabah, 

maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat 

laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara 

keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai 

dari calon nasabah, Dengan membandingkan antara sumber 

dana yang diperoleh dan penggunaan dana. 

- Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan cara lain yang 

dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah 

pegawai, maka bank dapat menerima foto kopi slip gaji tiga 

bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan 

sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip 

gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka 

akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan 

dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai  

asumsi  dasar  tentang  kondisi  keuangan  calon  nasabah  

setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah. 

- Survei Lokasi Usaha Calon Nasabah suvei ini diperlukan untuk 

mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan 

pengamatan secara langsung. 



 

33 
 

 

3) Capital capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek 

pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. 

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon 

nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dengan proyek 

yang  dibiayai.  Semakin  besar modal yang  dimiliki dan 

disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan 

semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah 

dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Cara 

yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain  

− Laporan   Keuangan   Calon   Nasabah   dalam   hal   calon   

nasabah   adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting 

untuk menilai tingkat debt to equety ratio. Perusahaan 

dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko 

apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.    Uang 

Muka Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh 

pembiayaan.  

Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan 

penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembiayaan 

rumah, maka analisis capital dapat diartikan  sebagai  jumlah  

uang muka  yang  dibayarkan  oleh  calon  nasabah kepada 

pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin 

besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk 

membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa 

pembiayaan yang akan disalurkan kemunkinan akan lancar. 

4) Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon 

nasabah atas pembiayaan yang  diajukan.  Aguana merupakan  

sumber  pembiayaan  kedua.  dalam  analisis agunan, faktor yang 

sangat penting dan harus diperhatikan adalah, purnajual dari 

agunan yang diserahkan kepada bank. Secara perinci 

pertimbangan atas collateral dikenal dengan MAST : 
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- Marketability agunan yang diterima oleh bank haruslah 

agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang 

menarik dan meningkat dari waktu ke waktu. 

- Ascertainability of value agunan yang diterima memiliki 

standar harga yang lebih pasti. 

- Stability of value agunan yang diserahkan bank memiliki harga 

yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil 

penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur. 

- Transferability agunan yang diserahkan bank mudah 

dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat 

ketempat lainnya. 

5) Condition of Economy merupakan analisis terhadap kondisi 

perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha 

calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu 

melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha 

calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui 

pengaruh kondisi ekonomi  terhadap  usaha  calon  nasabah.  

Beberapa  analisis  terkait  dengan condition of economy antara 

lain : 

- Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah 

digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan 

analisis condition of economy. 

- Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of 

sconomy pada pembiayaan konsumsi. Bank akan 

mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi 

ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat 

diestimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon 

nasabah bekerja. 

b.   Analisis 6A 

1) Analisis Aspek Hukum. di dalam akad pembiayaan, terdapat 
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dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang 

menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat 

kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak 

mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu 

perlu dilandasi oleh dasardasar hukum secara formal sesuai 

dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku. 

Nasabah pembiayaan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, 

antara lain : 

- Nasabah   perorangan   (individu)   adalah   permohonan   

pembiayaan   yang diajukan oleh sesorang atas nama pribadi 

- Nasabah  merupakan  bentuk  usaha  yang  bukan  badan  

hukum  nasabah merupakan bentuk usaha bukan badan 

hukum antara lain, CV, UD, dan firma 

- Nasabah merupakan bentuk usaha yang badan hukum Yang 

termasuk dalam kelompok ini antara lain : perseroan terbatas, 

pesero, koperasi, dan yayasan. 

-      Faktor yang sangat penting dalam analisis hukum adalah 

keyakinan bank syariah bahwah setelah memberikan 

pembiayaan,maka regalitasnya kuat sehingga bank aman bila 

terjadi resiko. 

2)  Analisis  Aspek  Pemasaran.  Aspek  pemasaran  merupakan  

aspek  yang  sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam 

karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk 

calon nasabah. Bank syariah dapat mengetahui sejauh mana 

produk yang dihasilkan oleh calon dibetur diterimah oleh 

pasar dan berapa lama produknya. Produk yang dihasilkan 

nasabah adalah produk leader atau follower . Penjualan    

produk    setiap    tahun.    Kemudian    bank    syariah    akan    

dapat   memperkirakan berapa uang yang diterima atas hasil 

penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan maka 

bank dapat menghitung arus kas masuk dan kas keluar. 
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Secara perinci ,aspek pmasaran yang perlu di analisis antara 

lain ; 

- Produk  yang  dipasarkan.  Bank  melakukan  analisis  

terhadap  produk  yang ditawarkan oleh calon nasabah yang 

ada di pasar, untuk mengetahui seberapa besar produk yang 

dipasarkan tergolong produk yang diminta oleh konsumen 

- Pangsa pasar. Bank melakukan analisis terhadap pangsa 

pasar produk yang ditawarkan oleh nasabah, dengan tujuan 

mengetahui besar pangsa pasar dan dapat diambil oleh 

perusahaan calon nasabah. 

- Pesaing. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui   seberapa 

kuat para pesaing produk calon nasabah, bank syariah juga 

perlu yakin bahwa nasabah mampu melakukan inovasi pasar, 

sehingga dapat bertahan dalam persaingan dalam kurun 

waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu pembiayaan 

- Strategi   pemasaran.   Bank   perlu   mengetahui   strategi   

pemasaran   yang diterapkan oleh perusahaan dalam merebut 

pasar selama masa pembiayaan. 

3) Analisis aspek teknis. Merupakan analisis yang di lakukan 

bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan 

lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta peroses 

produksi. Bank syariah juga dapat mengetahui apakah 

produksinya berdasarkan pesanan atau prodksi masa. 

Pengaruh pada cash in flow perusahaan, karena jangka waktu 

penerima uang atas hasil penjualan akan berbeda. Analisis 

aspek teknis ini dapat dilakukan dengan cara melakukan 

analisis terhadap : 

- Lokasi pabrik. Ini tujuanya untuk mengetahui lokasi pabrik, 

apakah berada di tempat yang aman dan jauh dari 

pemukiman. 
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- Layout  pabrik.  yaitu  mengetahui  keamanan  pabrik  dari  

kebakaran,antara gedung kantor,pabrik,dan gudang. 

- Proses produksi. Bank perlu mengetahui berapa lama prose 

produksi atas satu unit barang 

4) Analisis Aspek Menajemen. Merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi 

atas permohonan pembiayaan.  Faktor yang perlu dilakukan 

terhadap aspek menajemen antara lain : 

- Struktur  organisasi.  Bank  syariah  ingin  mengetahui  

struktur  organisasi perusaan dan melakukan evaluasi 

terhadap efektivitas 

- Job description. Bank perlu mengetahui bahwa perusahaan 

telah menentukan job description 

- Sistem dan produser. Bahwa perusahaan telah menyusun 

sistem dan produser kerja dan dibukukan dalam buku 

dokumen. 

- Penataan sumber daya hidup manusia. Bank perlu  melihat 

penataan SDM sesuai dengan keahlianya 

- Pengalaman  usaha  Bank  ini  mengetahui  pengalaman  

menajemen  dalam mengelola usaha. 

- Management  skill.  Bank  perlu  mengetahui  keterampilan  

top  manajemen hingga lini tingkat pertama, sehingga Bank 

ykin kelangsungan hidup perusahaan calon nasabah. 

5) Analisis Aspek Keuangan. Analisis aspek keuangan diperlukan 

oleh bamk untuk mengetahui kemampuan keuangan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibanya. Aspek keuangan 

ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui 

besarnya kebutuhan dana yang diperlukan. Agar perusahaan 

dapat meningkatkan volume usahanya  serta  mengetahui  

kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi kebutuhanya.  
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Instrumen  keuangan  yang  diperlukan  dalam  analisis  

keuangan antara lain : 

- Liquidity.  Bank  syariah  ingin  mengetahui  likuaditas  

perusahaan,  sehingga Bank yakin bahwa calon nasabah 

mampu membayar kembali pembiayaan yang telah diterimah 

dari Bank syariah. Current Ratio perusahaan harus lebih dari 

1. Current Ratio dihitung dengan membandingkan antara aset 

lancar dengan kewajiban jangka pendek. 

- Solvability. Bank syariah ingin mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibanya dengan 

aset yang dimiliki . 

- Profitability.   Bank  perlu   mengetahui  kemampuan  calon  

debitur   dalam menciptakan laba dari aset dan modal yang 

diinvestasikan. 

- Analisis  sumber  dan  penggunaan  dana.   

6)  Analisis Aspek Sosial ekonomi Merupakan analisis yang 

dilakukan oleh Bank untuk mendapatkan informasi tentang 

lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah. Analisis 

aspek sosial ekonomi antara lain meliputi : 

- Dampak   yang   ditimbulkan   oleh   perusahaan   terhadap   

lingkungan   dan berdampak positif dan negatif. 

- Pengaruh perusahaan terhadap lingkungan kerja 

- Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara. 

- Debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentang 
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BAB III 

BANK SYARIAH DALAM PRESPEKTIF 

HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN” 
 

A. Pendahuluan  

        Perbankan memiliki peran penting dalam 

pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan  

ekonomi  negara.  Hukum  perbankan  adalah  hukum  positif  

yang  mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang 

menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali 

pada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 

1992 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya 

disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa: Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam 

bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup orang banyak. 

          Sistem perbankan mengalami perubahan yang 

cukup prinsipil terutama setelah diundankannya  Undang-

Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan,  

karena Undang-Undang   perbankan   yang   lama   memang   

sudah   sangat   tidak   memadai   lagi menampung 

permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri 

perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor 

perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti 

tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa 

perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan 
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moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka 

undang-undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif. 

           Pada saat ini lembaga perbankan sangat berperan 

penting dalam pembangunan ekonomi dan mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Sistem perbankan 

konvensional yang telah ada sebelumnya  menjadi  semakin  

lengkap  dengan  adanya  system  perbankan  Islam  atau 

perbankan syariah. Salah satu tonggak perkembangan 

perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development 

Bank (IDB) pada tahun 1975 yang beranggotakan 22 negara 

Islam pendiri. Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya 

bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia 

             Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan  menurut  

jenisnya  terdiri  atas  bank  Umum  Syariah  dan  Bank  

Pembiayaan  Rakyat Syariah”. Pada dasarnya, aktivitas bank 

syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank- bank 

konvensional yang telah ada, yang menjadi kritik system 

perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan 

dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan 

(Financial  Intermediary  Institution),  akan  tetapi  karena  

didalam  operasionalnya  terdapat unsur-unsur yang dilarang 

berupa unsur perjudian (maisir), unsur 

ketidakpastian/keraguan (Gharar), unsur bunga 

(Interest/riba) dan unsur kebathilan. 

B. Pengertian Bank Syariah Dalam Undang – Undang No. 

21 Tahun 

         Menurut UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah 

yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit 
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usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya.Bank 

syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas 

usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip 

syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS 

(Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan UUS (unit Usaha 

Syariah). 

        Pemahaman bank syariah dapat didekati melalui 

tiga cara untuk mendefinisikan apa itu bank syariah. 

Pertama, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 

(legal regulation within which the institutional function), 

kedua, berdasarkan pada kegiatan bank atau services bank 

terhadap jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ketiga, 

berdasarkan fungsi ekonomis (economic fungtions) atas 

bank seperti yang ditunjukkan ketika melayani masyarakat 

Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, dan  Undang-Undang  

Nomor  10  Tahun  1998  jo.  UU  No.  7  Tahun  1992,  

ketiganya mempunyai pengertian yang sama tentang bank 

yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat  

dalam bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  

masyarakat  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua, pengertian bank 

dapat diperjelas  berdasarkan  produk  yang  ditawarkan  

kepada  konsumen,  bahwa  bank  adalah institusi yang 

menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada 

masyarakat, serta menyediakan  jasa  lainnya.  Ketiga,  

pengertian  bank  dengan  pendekatan  fungsi  ekonomi, 
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bahwa bank adalah lembaga yang menerima simpanan uang 

dan menyalurkannya kepada usaha kegiatan ekonomi dan 

juga melakukan kegiatan jasa lainnya. Berdasarkan ketiga 

pendekatan tersebut tentang pengertian bank adalah 

lembaga jasa keuangan yang melaksanakan usaha 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau 

pinjaman serta kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk jasa. 

Bank syariah yang merupakan salah satu perbankan di 

Indonesia dapat diartikan sebagai badan usaha bidang 

keuangan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan atau  pinjaman  serta  

melakukan  kegiatan  ekonomi  lainnya  dalam  bentuk  

jasa   yang berdasarkan prinsip syariah. 

        Berdasarkan pengertian tersebut, bank syariah 

merupakan bank yang memiliki ciri khusus dalam 

operasionalnya dengan menerapkan syariah yaitu berbagi 

keuntungan dan kerugian baik dalam penghimpunan dana 

dan pembiayaan maupun dalam produk jasa. ada perbedaan 

antara bank berdasarkan prinsip syariah, dibanding dengan 

bank konvensional yaitu bank syariah melakukan usaha 

berdasarkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian, 

sedangkan bank konvensional melakukan penghimpunan 

dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit berbasis 

bunga. Kedua perbankan tersebut memiliki sistem hukum 

yang berbeda-beda sesuai dengan basisnya. 
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C. Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai 

Perbankan Syariah Di Indonesia 

        Dengan mulai banyaknya bank-bank berbasis syariah 

yang didirikan di berbagai negara, seperti di Sudan, Pakistan, 

dan Malaysia pada era tahun 1970-80 an, semakin 

meningkatkan kesadaran dan motivasi umat Islam di 

Indonesia, sebagai umat mayoritas, untuk melakukan hal 

yang serupa. Sebenarnya, keinginan untuk mendirikan bank 

berdasarkan prinsip syariah di Indonesia sudah ada sejak 

tahun 70-an, namun karenakebijakan 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 dan Pemerintah.Bank ini mulai efektif beroperasi 

pada tahun 1992.Beroperasinya BMI berdasarkan UU No. 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU ini lalu diamandemen 

dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008, UU No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan. UU 

No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan 

Syariah. Tulisan ini akan menjelaskan secara singkat 

periodisasi perkembangan UU yang mengatur perbankan 

syariah di Indonesia berdasarkan kepada UU yang telah 

disebutkan di atas. 

D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

      Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, 

tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti 

dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan 

pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah 
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mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 

1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan 

diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran 

negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992. 

     Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  

ungkapan  bank  bagi  hasil  secara prinsip merupakan 

terminologi yang digunakan untuk bank Islam atau bank 

Syariah. Artinya yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil 

adalah prinsip muamalah yang berdasarkan pada syariah. 

Kata syariah secara jelas merujuk pada hukum Islam. Maka, 

prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya 

adalah hukum Islam atau syariah. 

E.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

             Pada Tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat beberapa 

perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi 

pengembangan Perbankan Syariah. Berbeda dengan UU No. 7 

Tahun 1992 yang tidak mengatur secara pasti perbankan 

syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah 

dalam UU No. 10 Tahun 1998 lebih lengkap (exhaustive) dan 

sangat membantu perkembangan perbankan syariah  di  

Indonesia.  UU No.  10  Tahun  1998  secara  tegas 

menggunakan  kata bank syariah dan mengatur secara jelas 

bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan 

melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. 

      Selanjutnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 telah memberikan landasan hukum yang lebih 

kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan 

perbankan syariah di Indonesia. Perundangan tersebut 
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memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan 

jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan 

Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. Dengan 

kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan 

kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat 

melakukannya berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi penerapan 

dual banking system di Indonesia. Dengan berlakunya dual 

banking system, maka banyak aturan-aturan tambahan yang 

dimaksukan dalam Undang-Undang ini yang memberikan 

kewenangan kepada bank Umum untuk menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Antara lain 

Pasal 1 butir 12, Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat 

(1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal  13,  Pasal  29  ayat  (3)  

dan  Pasal  37  ayat  (1)  huruf  c).  Ketentuan  tersebut 

menunjukkan perluasanan eksistensi bank syariah dalam 

melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya 

hal tersebut tidak diatur secara jelas. 

F. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

      Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan 

dibagi  menjadi  13  Bab.  Secara  umum  struktur  Hukum  

Perbankan  Syariah  ini  sama dengan Hukum Perbankan 

Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait 

dengan tata kelola (corporate governance), prinsip kehati-

hatian (prudential principles), menajemen resiko (risk 

menagement), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan 

komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan 

perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran 
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dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di 

Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan 

perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya UU 

khusus yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen 

hukum lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah 

semakin kokoh, para investor semakin tertarik untuk 

melakukan bisnis di bank syariah sehingga perbankan syariah 

di Indonesia semakin lebih baik lagi. 

G. Implikasi Hukum Terhadap Diundangkannya Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

1) Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih 

menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

2) Kedua, Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud 

memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah 

prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang 

berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip 

syariah 

3) Penetapan  Dewan  Pengawas Syariah  sebagai  pihak  

terafiliasi  seperti  halnya  akuntan publik, konsultan dan 

penilai. 

4) Keempat,  Definisi  pembiayaan  yang berubah  secara  

signifikan  dibandingkan  definisi yang ada dalam Undang-

Undang sebelumnya tentang perbankan (UndangUndang 

Nomor 10 tahun 1998).  

      Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa 

transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual 
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beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa 

jasa (multijasa) Selain itu ada beberapa poin penting baru 

yang perlu dicermati dalam UU Perbankan Syariah tersebut,  

karena  memiliki  makna  dan  implikasi  yang  cukup  

signifikan  bagi  industri perbankan syariah di Indonesia.  

H. Komparasi  Undang-Undang  No  21  Tahun  2008  

Dengan Undang- Undang Bank Syariah Di Malaysia 

Tahap awal pengembangan perbankan Islam di Malaysia 

dimulai dengan dikeluarkannya Islamic Banking  Act pada 

tahun 1983. Dengan dikeluarkannya  UU tersebut  maka 

bank sentral Malaysia, yaitu Bank Negara Malaysia diberikan 

wewenang untuk mengatur serta mengawasi perbankan Islam 

seperti layaknya perbankan konvensional. Bank Islam yang 

pertama kali beroperasi di Malaysia adalah Bank Islam 

Malaysia Berhad ( BIMB ) dimana bank ini mulai beroperasi 

pada 1 Juli 1983. 

Dengan  dikeluarkannya  UU  tersebut  maka  bank  

sentral  Malaysia,  yaitu  Bank  Negara Malaysia diberikan 

wewenang untuk mengatur serta mengawasi perbankan 

Islam seperti layaknya perbankan konvensional. Bank Islam 

yang pertama kali beroperasi di Malaysia adalah Bank Islam 

Malaysia Berhad ( BIMB ) dimana bank ini mulai beroperasi 

pada 1 Juli Pada Tahun 1993 perkembangan perbankan 

Islam di Malaysia memasuki tahap pengembangan yang baru 

dimana diperkenalkan skema Skim Perbankan Tanpa Faedah 

atau Inteterest Free Banking Scheme (IFBS) dimana 

Perbandingan Lembaga Keuangan Islam Indonesia dan 

Malaysia Volume 1 Nomor 2, November 2010 149 dalam 

skema ini bank konvensional  sangat  mungkin  untuk  turut  
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serta  memasarkan  produk  yang  ada  pada perbankan 

Islam dengan menggunakan sistem Islamic Windows. Dengan 

adanya cara ini maka jumlah kantor bank yang menawarkan 

produk bank Islam meningkat dengan cukup pesat di 

Malaysia. 

Lembaga keuangan Islam yang meliputi bank Islam yang 

ada di Indonesia dan Malaysia maka ada beberapa 

kesimpulan yang dapat diungkapkan bahwa Perbankan Islam 

di Malaysia dimulai pada tanggal 1 Juli Tahun 1983 yang 

ditandai lahirnya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan 

sebelumnya juga sudah dikeluarkan Islamic Bank act (1983). 

Sedangkan perbankan Islam di Indonesia dimulai Tahun 

1992 yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat 

Indonesia. Sedangkan Undang-Undang perbankan Syariah 

baru dikeluarkan Tahun 2008 yaitu Undang-Undang No 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah.  Selain  itu  juga  

terdapat  perbedaan  pada  produk-produk  yang  ditawarkan  

oleh masing-masing bank syariah di Indonesia dengan 

Malaysia 
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BAB IV 

PERAN BANK INDONESIA PASCA MULAINYA 

BEROPERASI OTORITAS JASA KEUANGAN 

(OJK) 
 

A.  Pendahuluan  

Bank adalah suatu industri yang didasarkan pada 

kepercayaan masyarakat(kreditur dan  debitur)  kepada  bank. 

Dengan adanya kepercayaan tersebut maka masyarakat mau 

menyimpan  uang pada dan/atau meminjam uang dari bank. Dalam 

hal ini asas kepercayaan tersebut perlu dilindungi oleh hukum yang 

diimplementasikan melalui  berbagai regulasi. Regulasi tersebut dibuat 

untuk mengatur industri perbankan dan hubungan bank dengan 

nasabah  sehingga kepntingan masing-masing pihak dapat dilindungi. 

Regulasi perbankan juga mempengaruhi kebijakan sektor ekonomi.8 

Kedudukan Bank Indonesia (BI) mempunyai peran yang paling 

utama dan penting.  Setiap  negara  mempunyai  satu bank 

sentral dan hampir di setiap propinsi mempunyai  cabang Bank  

Sentral.  Fungsi  utama  Bank  Sentral  adalah  mengatur 

masalah-masalah  yang   berhubungan dengan keuangan di 

suatu negara. Di Indonesia tugas Bank Sentral di  pegang oleh 

Bank Indonesia (BI). 

Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau 

sering disebut  dengan Bank to Bank dalam pembangunan 

memang penting dan  sangat  dibutuhkan keberadaannya. Hal 

ini disebabkan bahwa pembangunan di  sektor apapun  selalu 

 

8 Anton Purba, “Otoritas Pengawas Bank. Direktorat 

Hukum Bank  Indonesia Dikutip Dari Banking Regulation,” 

Buletin Hukum Perbankan Dan Kebansentralan 7, no. 2 

(2009): h. 1 
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membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga 

keuangan termasuk bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai 

bank to bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, 

serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank 

Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat 

agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif  

penggunaannya    sesuai dengan tujuan pembangunan. 

Kemudian disamping  mengurus  dana  perbankan, Bank 

Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan 

secara keseluruhan.9 

Pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

meliputi pengawasan langsung dan  pengawasan tidak 

langsung. Pengawasan langsung pada dasarnya,  pemeriksaan  

yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  dilaksanakan  secara 

berkala sekurang-kurangnya  satu    tahun   sekali untuk setiap 

bank.  Disamping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap 

waktu jika  dipandang  perlu,  untuk meyakinkan hasil 

pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi 

adanya penyimpangan dari  praktek    perbankan yang  sehat.  

Pengawasan yang  tidak langsung  terutama dalam  bentuk 

pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi 

laporan Bank dan pengawasan langsung dalam bentuk 

pemeriksaan     yang    disusul dengan Tindakan  perbaikan.10 

 
9Jamal Wiwoho, Hukum Perbankan Indonesia 

(Surakarta : Sebelas Maret UniversityPress, 2011), h. 10. 
 

10Abdulkadir Muhammad and Rilda Murniati, Segi 

Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan (Bandung : PT 

Citra Aditya Bakti, 2010), 100-101. 
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Perkembangannya pengawasan  internal  bank 

(sebelum adanya OJK) di nilai lemah, hal ini disebankan karena 

terjadi beberapa kasus pembobolan bank serta kasus bank 

century   yang   dinilai   sangat   merugikan bagi negara. Selain 

beberapa kasus pembobolan bank yang membuktikan 

pengawasan bank masih   lemah,   juga kejadian krisis yang 

sempat melanda Indonesia juga merupakan bukti bahwa 

kestabilan keuangan belum bisa terjaga dengan  baik.  

Dampak  krisis   keuangan yang terjadi dirasakan seluruh 

lapisan masyarakat  Indonesia  seperti  kurs  nilai tukar yang 

tidak stabil, jumlah penggguran yang semakin meningkat serta 

tingkat kepercayaan masyarakat   terhadap perbankan yang 

semakin lemah. Untuk mencegah terjadinya krisis keuangan 

kembali, maka diperlukan suatu pembentukan kerangka kerja   

antar lembaga pengawas    kestabilan    keuangan. Oleh  

karena  itu, timbul wacana  untuk memisahkan fungsi 

pengawasan perbankan dari Bank Sentral, yaitu dengan 

dibuatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Pada 22 Nopember 2011 telah disahkan peraturan   

perundang-undangan No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang telah mengalami perdebatan politik 

hukum yang cukup panjang kurang lebih sepuluh tahun. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu untuk mengetahui 

bagaimana peran   Bank  Indonesia (BI)  pasca lahirnya 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

B. Peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang 

Dasar hukum Kedudukan Bank Indonesia sebagai 

Lembaga Negara Pemegang Otoritas Tertinggi di bidang Moneter 

dan Perbankan Negara (Bank Sentral). Dasar hukum kedudukan 

BI sebagai Bank Sentral, antara lain: 
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1) Pasal 23A UUDNRI Tahun 1945 

2) Pasal 23C UUDNRI Tahun 1945 

3) Pasal 23D UUDNRI Tahun 1945 

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1999 jo Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia11 

Eksistensi Bank Indonesia selaku Bank Sentral dijamin 

dalam amandemen UUD 1945 Pasal 23D, yang menyatakan 

bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, 

kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya 

diatur dengan undang- undang”. Meskipun eksplisit dinyatakan 

dalam UUD 1945, namun kedudukan lembaga Bank Indonesia 

tidak termasuk dalam   Lembaga Tinggi Negara, seperti Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), yang sama-sama eksistensinya 

dijamin dalam UUD 1945. Status dan kedudukan hukum bank 

Indonesia sebagai lembaga negara disebutkan secara tegas 

pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, 

yakni: “Bank Indonesia adalah lembaga  negara  yang  

independen  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya, 

bebas dari campur tangan dari pemerintah dan/atau pihak-pihak 

lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-

undang ini”. 

Pasal  tersebut  memberi  pengertian  bahwa  bahwa  

Bank  Indonesia merupakan lembaga negara yang otonomi dan 

 

11Jenniver Veronica Graziani, “Peran Dan Fungsu Bank 

Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menutrut UU 

No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank 

Indonesia,” Lex Administratum VI, no. 3 (2018): h. 55. 
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mandiri. Sebagai suatu Lembaga negara yang independen, Bank 

Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan  

melaksanakan  setiap  tugas  dan  wewenangnya  sebagaimana 

ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak 

dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan 

Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau 

mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak 

manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, 

undang- undang ini telah memberikan kedudukan khusus 

kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik 

Indonesia.12 

Dalam penjelasan atas Undang-undang No 21  Tahun 2011  

tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa banyaknya 

permasalahan lintas sektoral di sektor jasa  keuangan, yang meliputi 

tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen 

jasa keuangan, dan    terganggunya   stabilitas sistem keuangan 

semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga 

pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. 

  Lahirnya  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2011  

tentang Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  pada  tanggal  22  

Nopember  2011,  mengakhiri  pertempuran kepentingan‟ dan 

„politik‟ yang cukup melelahkan antara yang setuju dan menentang 

pembentukan   OJK. Keberadaan undang-undang ini  sudah cukup 

lama menempel dalam rahim Undang-undang Bank Indonesia. Dalam 

Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, disebutkan bahwa tugas Bank Indonesia (BI) sebagai 

 

12Jenniver Veronica Graziani, “Peran Dan Fungsu Bank 

Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menutrut 

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank 

Indonesia,” h. 55 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Independensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_negara&action=edit&redlink=1
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pengawas perbankan hanya sampai pada tahun 2002,  yang  

kemudian tugas mengawasi bank akan dilakukan LPJK (Lembaga  

Pengawas   Jasa   Keuangan) yang independen dan dibentuk 

undang- undang.13 

 Menurut  ayat  2  Pasal  34  UU  BI Tahun 2004,  OJK  

seharusnya berdiri selambat-lambatnya 31 Desember  2010.  

Penyatuan   semua lembaga yang mengatur dan  mengawasi  

lembaga  keuangan  (BI  dan  Bapepam-LK)  diharapkan  dapat 

memberikan perlakuan yang sama bagi semua jenis  industri 

keuangan dan  semua     bentuk hukum kepemilikannya (negara, 

koperasi  serta swasta nasional dan  asing). Penyatuan itu 

sekaligus diharapkan dapat  meningkatkan efisiensi   dan    

mengatasi keterbatasan tenaga profesional serta memudahkan 

koordinasi antarlembaga yang selama ini berdiri sendiri. 

C. Peran dan Tugas BI Pasca Terbentuknya OJK 

1. Peran BI Pasca Terbentuknya OJK 

          Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 UU No. 

3 Tahun2004, Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki tiga 

kewajiban dalam menjaga kestabilan rupiah yakni menetapkan 

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Namun, 

sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas BI pun 

berkurang dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan 

pengawasan perbankan ke OJK. Adanya OJK, fungsi pengawasan 

lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil 

alih OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya 

 
          13Adi Sulistiyono, “Sistem Pengawasan Keuangan 

Terintegrasi Melalui Otoritas Jasa Keuangan,” Makalah 
Seminar UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, n.d., 1 
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berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga 

stabilitas moneter. Dengan demikian pembentukan OJK akan 

berdampak pada perubahan atas empat peraturan perundang-

undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta 

Badan Pengawas Pasar Modal dan  Lembaga  Keuangan  lainnya.   

             Secara  substansi  keberadaan  OJK  harus dapat  

menjembatani  kepentingan  setiap  regulator  pengawasan  saat 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diundangkan dan diatur dalam 

Undang- undang (UU) nomor 21 tahun 2011 yang disahkan pada 

tanggal 27 Oktober 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

setelah melalui masa 8 tahun Rancangan Undang-undang (RUU) 

sebelum disahkan. 

Dengan disahkannya RUU OJK, maka per tanggal 31 

Desember 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam-LK) otomatis akan melebur ke dalam OJK. 

Sementara untuk pengawasan perbankan,  Bank  Indonesia  

(BI)  dipersilahkan  masuk  ke  OJK  pada  awal 2013, atau 

paling lambat Desember 2013 

2.   Tugas BI Pasca Terbentuknya OJK 

Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas 

Bank Indonesia   adalah   menjaga   stabilitas   moneter   dan   

mengatur   sistem pembayaran. Selanjutnya untuk melaksanakan 

tugas menjaga stabilitas moneter dan menjaga sistem 

pembayaran, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan  

hanya mengawasi bank,  tetapi juga dapat  mengawasi pasar 

modal dan lembaga keuangan non bank.  

Hal ini yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh Bank 

Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan ada atau     

tidaknya resiko terganggunya stabilitas  sistem keuangan. 

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berperan sebagai 
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lender of the last resor (LoLR). Dalam  hal ini apabila terdapat 

bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan 

pinjaman, maka Bank Indonesia bertugas memberikan bantuan 

pinjaman dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). 

Akan tetapi setelah pengaturan dan pengawasan perbankan 

dilakukan oleh OJK maka yang mengetahui dan menguasai 

informasi kondisi perbankan adalah OJK. Selanjutnya OJK akan 

melaporkan pada BI tentang kondisi bank yang memerlukan 

bantuan. Tentu saja BI tidak dapat secara cepat memutuskan 

untuk memberikan FPJP, akan tetapi terlebih dahulu akan 

melakukan konfirmasi dan peninjauan ulang. Hal ini berpotensi 

kurang efektifnya peran BI sebagai lender of the last resort. 

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga sistem pembayaran dan 

mengatur kebijakan moneter, maka Bank Indonesia menjaga 

kestabilan nilai rupiah. Salah satu intrumen yang dapat 

digunakan oleh BI adalah menentukan tingkat suku bunga acuan 

(BI Rate), giro wajib minimum, ketentuan devisa dan ketentuan 

kredit.  

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila bank mengalami 

kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan bank, maka 

Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada bank dengan 

jaminan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dengan 

demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Bank 

Indonesia sebagai LoLR masih sangat diperlukan disektor 

perbankan dan OJK nantinya masih akan bergantung kepada 

Bank Indonesia khususnya yang terkait dengan penyelamatan 

bank. 

D. Pengawasan Perbankan Sesudah Terbentuk OJK 

Perbankan perlu diawasi dalam rangka untuk 

menciptakan sistem perbankan yang sehat. Ciri-ciri sistem 
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perbankan yang sehat adalah pertama, sanggup menjaga 

kepentingan masyarakat. Hal ini penting mengingat besarnya dana 

masyarakat yang terakumulasi pada perbankan, sehingga 

gagalnya perbankan akan berdampak terhadap kepentingan 

masyarakat luas. Kedua, perbankan yang mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pengendalian moneter. Sebagai 

lembaga intermediasi, perbankan dituntut mampu mendukung 

pertumbuhan ekonomi masyarakat.  

Perbankan berperan menyalurkan dana masyarakat dari 

pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan 

dana, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Laju inflasi dan 

daya beli masyarakat juga perlu dikendalikan, sehingga tidak 

membebani masyarakat. Ketiga, perbankan mampu 

mengembangkan usahanya secara efisien dan wajar. 

            Tingginya tingkat persaingan dapat menyebabkan inovasi 

yang tidak wajar dan memunculkan kegiatan perbankan yang 

berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu perbankan 

perlu di atur dan diawasi agar dapat tercapai praktik perbankan 

yang baik. 

Sebelum terbentuk Otoritas Jasa Keuangan, perbankan 

diatur dan diawasi   oleh   Bank   Indonesia   sebagai   bank   

sentral.   Sedangkan   lembaga keuangan lainnya seperti Pasar 

modal, lembaga pensiun, pegadaian dan pembiayaan diatur dan 

diawasi oleh BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan). Masing-masing lembaga fokus pada 

lembaga keuangan yang di awasi. Akan tetapi hal ini mengandung 

kelemahan, karena praktik lembaga keuangan sekarang sudah 

semakin komplek. Teknologi informasi dan inovasi keuangan 

menghasilkan sistem keuangan yang semakin rumit, dinamis dan 

saling terintegrasi antar lembaga keuangan.  Demikian pula dari 

aspek kepemilikan, konglomerasi pada lembaga keuangan 
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menyebabkan keterkaitan antar pemilik dan pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan khusus pada lembaga keuangan 

E. Fungsi, Tujuan, Tugas, dan Wewenang OJK 

  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. Keberadaan 

Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai suatu 

lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu 

diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal 

untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. 

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: 

a. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari 

forum stabilitas keuangan. 

b. Menjaga stabilitas sistem keuangan. 

c. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur 

yang sama seperti sekarang. 

d. Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai 

bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. 

2. Tujuan dalam pembentukan OJK (UU NO.21 Tahun 2011 

pasal 4 

a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 

b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil. 

c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan 

Berdasarkan UU NO.21 tahun 2011 Pasal 6 tentang OJK adalah 

sebagai berikut : 

a. OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua 

kegiatan yang berhubungan  dengan  jasa  keuangan  di  
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sector perbankan. Diharapkan dengan adanya pengawasan 

yang serius dari OJK tersebut,tidak ada lagi penyelewengan 

di sektor perbankan. 

b. Selain bertugas untuk mengawasi  jasa keuangan disektor 

perbankan,tugas lain yang tidak kalah penting yang harus 

diemban oleh   OJK   ialah   melakukan   pengawasan   pada   

kegiatan   jasa keuangan disektor pasar modal. 

c. Perusahaan lain yang merupakan tanggung jawab OJK 

adalah pengawasan pada lembaga perasuransian, lembaga 

pembiayaan,lembaga dana pensiun,dan jasa keuangan lain. 

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

Berdasarkan UU NO.21 Tahun 2011 pasal 9, OJK dalam 

melaksanakan  tugas  pengawasan,  memiliki  berbagai  macam 

wewenang, diantaranya sebagai berikut: 

a. OJK memilik wewenang untuk menetapkan sebuah 

kebijakan opersional pengawasan terhadap setiap kegiatan 

jasa keuangan. Harapannya dengan adanya penetapan 

tersebut, kegiatan jasa keuangan dapat berjalan dengan 

lancar. 

b. OJK   berwenang   untuk   melakukan   pemeriksaan,   

pengawasan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen 

serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai 

dengan Undang-Undang. 

c.  Memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi 

administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada 

sektor jasa keuangan. Dengan pemberlakuan sanksi 

administratif tersebut diharapkan akan meningkatkan kehati-

hatian pada sektor jasa keuangan sehingga sektor jasa 

keuangan bisa  semakin professional. 
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d. Melakukan pengawasan terhadap setiap tugas yang 

dilakukan oleh kepala  eksekutif.  Pengawasan  tersebut  

penting  untuk  dilakukan agar  terjadi  sebuah  professional  

kerja,sehingga  dapat  berjalan sesuai dengan tujuan awal. 

e. Berwenang untuk melakukan perintah tertulis yang 

berhubungan dengan lembaga jasa keuangan maupun 

pihak-pihak lain. Dengan adanya  wewenang  tersebut  

diharapkan  OJK  akan  berkembang secara independen 

tanpa dicampuri oleh berbagai macam pihak. 

f. Dalam  melaksanakan  tugas  pengaturan,  OJK  juga  

memiliki wewenang, diantaranya sebagai berikut: 

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang. 

b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan.  

c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 

d. Menetapkan   peraturan   mengenai   pengawasan   di   sektor   

jasa keuangan. 

e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 

f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara 

penetapanperintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan 

dan pihak tertentu. 

g.  Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  

pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. 

h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta 

mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan 

kewajiban. 

i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi 

sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  

di  sektor  jasa keuangan 
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F. Harmoni dan Koordinasi Kewenangan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Terhadap Bank Indonesia 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Bank 

Indonesia tersebut, dibentuklah OJK sebagai sebuah lembaga 

yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, 

yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (UU OJK). Tujuan dibentuknya OJK berdasarkan  

Pasal  4  UU  OJK tersebut  agar  keseluruhan  kegiatan  di  

dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, 

adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem 

keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. 

mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. 

Dalam kaitan dengan perbankan, OJK memiliki tugas 

dan wewenang yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap 

kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berdasarkan pasal 

7 UU OJK yang meliputi Pengaturan dan pengawasan OJK 

mengenai kelembagaan bank,  

Pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kesehatan 

bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-

hatian Bank, dan pemeriksaan Bank.  Berdasarkan  hal 

tersebut  terlihat bahwa salah satu tugas Bank Indonesia 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi Bank telah diambil 

alih oleh OJK tersebut. Sehingga, dalam penerapannya segala 

sesuatu yang menyangkut pengaturan dan pengawasan 

terhadap Bank, akan beralih kepada OJK setelah terbentuknya 

OJK tersebut. 
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Jadi tugas dan wewenang Bank Indonesia setelah 

terbentuknya OJK, berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU BI, yaitu 

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara 

berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus 

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang 

perekonomian. 

Dalam UU BI sendiri hanya mengizinkan Bank Indonesia 

untuk mengatur dan mengawasi bank sepanjang lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan  belum  terbentuk.   

Dan  setelah  terbentuknya  OJK ini  sebagaimana yang 

diatur dalam UU OJK pada Pasal 55 ayat (2), bahwa sejak 

tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di 

sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.  

Selain itu kekayaan dan dokumen yang dimiliki 

dan/atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan 

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di 

sektor Perbankan beralih ke OJK sebagaimana diatur dalam 

Pasal 65 UU OJK. Selama peralihan tersebut, Bank Indonesia 

harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas 

dan wewenang kepada OJK sebagaimana diatur dalam  Pasal  

66  UU OJK.  

Sedangkan  berdasarkan pasal 69 ayat (1) UU OJK, 

tugas dan wewenang yang beralih tersebut terdiri dari Pasal 8 

huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 

29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah   Pengganti   
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 Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2008   tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Sehingga 

untuk menghindari adanya pertentangan kewenangan antara 

OJK dengan Bank Indonesia, maka baik OJK maupun Bank 

Indonesia harus memperhatikan koordinasi dan kerja sama 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan  Pasal 40 

UU OJK mengenai kordinasi dan kerja sama antara Bank 

Indonesia dan OJK sehingga tidak akan ada  pertentangan  

kewenangan  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap 

perbankan. 
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BAB V  

KONSEP PERBANKAN SYARIAH DALAM 
DUNIA EKONOMI DAN BISNIS 

A. Pendahuluan 

Evolusi industri perbankan telah menciptakan berbagai 

jenis produk dan memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda. 

Sistem dan pesaing baru dalam industri perbankan, tidak hanya 

persaingan antar bank, tetapi juga lembaga keuangan. 

Kemunculan bank syariah sebagai salah satu bentuk perbankan 

alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat, terutama di 

Indonesia yang berpopulasi Muslim terbesar di dunia.14 Bank  

syariah  adalah  suatu  sistem  perbankan  yang dikembangkan 

berdasarkan syariah atau hukum Islam. 

Perbankan syariah dapat berkontribusi pada transformasi 

ekonomi,   produktivitas, nilai tambah, dan kegiatan ekonomi 

inklusif. Bank Syariah di Indonesia berkembang seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi Islam itu sendiri, baik dari segi konseptual 

maupun dari segi operasionalnya terlihat dari total aset 

keuangan Syariah di Indonesia yang bertumbuh setiap tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perkembangan ekonomi Syariah Indonesia tahun 2020 

Sumber :  www.kompasiana.com (2020) 

 
14 Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. Perbankan Syariah di 

Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke 

Depan. 2017. h.6. 

http://www.kompasiana.com/
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Pertumbuhan bank Syariah ini tentunya disebabkan 

karena adanya kebutuhan mendesak umat Islam (seiring 

perkembangan zaman) terhadap transaksi di perbankan yang 

bebas praktik riba.  Selain  itu,  keistimewaan  yang  dimiliki  

bank  Syariah  dibandingkan  bank konvensional melekat pada 

konsep bagi hasil. Bagi hasil inilah yang menjadikan bank 

syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga 

yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan 

oleh masyarakat muslim. 

Mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia adalah 

Muslim harapannya bank Syariah mampu menjadi pemain 

utama dalam industri perbankan. Namun, faktanya sebagian 

besar masyarakat yang memilih bank Syariah hanya melihat nilai 

tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih 

menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi 

pada menolong antar sesama dibandingkan dengan bank 

konvensional. Disisi lain, yang membuat bank konvensional tetap 

eksis dan terus beroperasi menyaingi bank Syariah di Indonesia 

adalah karena masih banyak umat muslim yang menabung di 

bank konvensional atau bahkan memiliki tabungan di bank 

konvensional dan di bank Syariah, sehingga bank syariah 

sesungguhnya belum menjadi alternatif pengganti bank 

konvensional, namun cenderung sekedar meramaikan pasar 

yang sudah ada. Padahal, awal mula doktrinnya adalah bahwa 

kita harus mendirikan bank syariah, demi untuk menghindari riba 

pada bank konvensional. Berdasarkan fakta dan deskripsi di 

atas, maka makalah ini ingin meninjau konsep perbankan 

Syariah dalam dunia ekonomi dan bisnisPara ekonom muslim 

kemudian mencari jalan keluar untuk bisa menjalankan 

ekonomi  secara Islam dengan  mengembangkan  prinsip-

prinsip  perbankan  yang menganut sistem Syariah antara Lain, 
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Al-Hurriyah (kebebasan), Al-musawah (persamaan dan 

kesetaraan), Al-‘adalah (keadilan), Ash-Shidq (kebenaran dan 

kejujuran), dan Al-ridha (kerelaan). Maka bank Syariah tidak 

membebankan dan memberi bunga pada orang yang meminjam 

dan menitipkan uang, melainkan mengajak partisipasi kaum 

muslim (yang menjadi deposan) dalam bidang usaha yang 

didanai. 

Namun, manakala sistem lain selain riba dalam bank 

konvensional tidak bententangan dengan prinsip-prinsip Islam, 

maka bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur 

perbankan konvensional itu. Bila terjadi pertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah, maka bank- bank Islam merencakan dan 

menerapkan prosedur mereka sendiri dalam menyelesaikan 

aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 

Interpretasi terhadap bunga bank dan cara 

mengantisapinya menimbulkan keinginan mengenai pentingnya 

mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya 

berdasarkan selain bunga. Bank Islam merupakan alternatif dari 

sistem perbankan tradisional Barat. Praktek-praktek perbankan 

Islam dilaksanakan dengan menggunakan instrumen keuangan 

yang bertumpu pada asas pembagian keuangan dan kerugian 

bukan pada bunga. Untuk menghindari pengoperasian bank 

dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip 

muamalah Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai 

salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan 

antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan 

umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan 

riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam15. 

Negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti 

 
15 Muhammad. Manajemen Dana Syariah. Jakarta : 

Rajawali Pers. 2014, h.7 
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Indonesia, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang 

melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu. 

Realisasi pembentukan bank syariah di Indonesia kemudian 

menjadi kenyataan setelah dikeluarkannya undang-undang no.7 

Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah dengan tegas, akan 

tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. 

Enam tahun kemudian, setelah undang-undang no.7 1992 

dirubah dengan undang-undang no.10 Tahun 1998, istilah yang 

dipakaidisebut dengan tegas istilah “prinsip syariah”. Dengan 

undang-undang terakhir itulah bank Islam di Indonesia secara 

resmi operasinya berdasarkan prinsip syariah, secara teknik 

yuridis disebut dengan istilah “bank berdasarkan prinsip 

syariah”Di negara muslim lainnya, seperti Arab Saudi, para 

ekonom negara ini beranggapan bahwa tanpa mendirikan bank 

Islam, mungkin cita-cita untuk menghilangkan bunya dari sistem 

perbankan hanya akan menjadi keinginan belaka dalam dataran 

teori. Maka Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1383 H, 

mengeluarkan kebijakan melarang sistem bunga, dan 

berdasarkan piagam Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) 

Bank Central Arab Saudi, secara ekplisit melarang SAMA untuk 

menerima maupun membayar bunga. Dalam keputusan itu 

dinyatakan: “SAMA tidak akan membayar atau menerima bunga, 

tetapi hanya akan memberi beberapa biaya, ongkos pelayanan 

diberikan kepada masyarakat dan pemerintahan supaya 

mengganti biaya yang dikeluarkan16 

Meskipun dengan toleransi yang telah dilakukan SAMA, 

bank-bank niaga di Arab Saudi, kecuali al-Rajihin, perilaku 

transaksi mereka tetap berdasarkan bunga bank. Namun, 

Pinjaman uang oleh bank-bank niaga di Arab Saudi dengan 

 
16 Ahmad Atabik. Analisis Historis Perkembangan Bank 

Syariah. Iqtishadia, Vol.6, No. 2, September 2013. H.261. 
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sistem bunga, sebenarnya mereduksi keuangan menurut Islam. 

Ciri tersebut menyebabkan orang-orang muslim di Arab Saudi 

dan negara-negara muslim lainnya menahan uang mereka untuk 

tidak menabung di bank niaga, sebab adanya riba (bunga) yang 

dilarang oleh syari’at Islam.17 

 

B.  Tujuan Pendirian Bank Syariah 

Tujuan didirikannya Bank Syariah bersumber dari nilai-nilai 

Islam dan tercermin dalam setiap kegiatan usahanya. Adapun 

tujuannya antara lain18: 

a. Menyelaraskan kegiatan ekonomi umat dengan muamalah 

Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan 

perbankan, untukmenghindari riba atau jenis usaha/ 

perdagangan lain 

b. yang mengandung unsur gharar atau tipu daya, Jenis usaha 

ini bukan merupakan usaha yang dilarang oleh Islam , dan 

telah berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi 

masyarakat. 

c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 

mengembangkan lebih banyak peluang usaha, terutama 

bagi masyarakat miskin yang berorientasi pada kegiatan 

usaha produktif, dan menciptakan kemandirian 

berwirausaha 

 
17 Shofiah Tidjani, Syamsul Hadi. Perbankan Islam Arab 

Saudi: Kemajuan Yang Tertinggal. Jurnal CMES Volume VIII Nomor 

1 Edisi Januari – Juni 2015. h.23 
18 Andrianto, M. Anang Firmansyah. Manajemen Bank 

Syariah (Implementansi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara 

Media. 2019. h.27 
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d. Menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan 

mendistribusikan pendapatan investasi, sehingga tidak 

banyak perbedaan antara pemilik modal dan mereka yang 

membutuhkan uang. 

e. Menjaga stabilitas ekonomi/mata uang pemerintah. 

Kegiatan bank syariah diharapkan dapat menghindari inflasi 

akibat penerapan sistem suku bunga, menghindari 

persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan khususnya 

perbankan, mengatasi independensi lembaga keuangan 

khususnya perbankan, dan mengatasi kemandirian lembaga 

keuangan khususnya perbankan. seks. Lembaga keuangan, 

terutama bank, menahan dampak fluktuasi mata uang di 

dalam dan luar negeri. 

f. Membantu mengatasi atau mengentaskan kemiskinan 

dalam bentuk pengembangan pelanggan yang lebih 

menonjol dalam konteks siklus bisnis yang utuh, seperti 

rencana pengembangan modal kerja dan rencana 

pengembangan usaha bersama. 

g. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank 

non syariah (tradisional), yang mengakibatkan umat Islam 

dikuasai oleh bank, sehingga menghalangi umat Islam 

untuk melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, 

terutama dalam bidang bisnis dan ekonomi. 

Secara ontologis, tujuan didirikannya bank syariah di 

Indonesia dan di seluruh dunia adalah untuk menaati perintah 

Allah dan menjauhi larangan-Nya, terutama untuk menghasut 

riba dalam meminjam. Hal ini berbeda dengan tujuan bank 

tradisional memberikan kredit dengan menghimpun dana 

masyarakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang 

membutuhkan. Dengan kata lain, bank tradisional adalah 

perantara keuangan. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong 
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pertumbuhan ekonomi dan komersial dengan menggunakan 

tabungan masyarakat dengan kelebihan dana setelah konsumsi. 

Selanjutnya, secara aksiologis, bank syariah pada awalnya 

disebut bank syariah, didirikan untuk menegakkan hukum Islam, 

sedangkan bank tradisional  dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  Dan Secara epistemologi, manajemen 

bank tradisional didasarkan pada manajemen bank. Namun, di 

bank syariah, manajemen bank harus mematuhi hukum 

Syariah. Inilah sebabnya mengapa Bank Syariah memiliki badan 

pengawas, Komite Syariah, yang terdiri dari lembaga-lembaga 

keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, atau Majelis Agama 

Malaysia. 

 

C.  Masa Depan dan Faktor Pendorong Perkembangan Bank 

Syariah 

Industri perbankan syariah telah berkembang pesat 

dengan 505 bank syariah dari 69 negara yang terlibat dalam 

industri yang berkembang. Apalagi, industri perbankan syariah 

global memiliki asset lancar senilai USD 1,7 triliun pada tahun 

2017 dan tingkat pertumbuhan rata-rata 5% sejak 2012 yang 

mewakili 71% asset industri keuangan syariah global. Industri 

perbankan syariah global diproyeksikan hingga tahun 2023 akan 

mencapai U$ 3,809 Triliun membuktikan bahwa banyak negara 

di dunia yang telah mempraktekkan sistem ekonomi Islam dan 

perbankan syariah, misalnya di Asia, Eropa, Amerika maupun 

Australia. 

Demikian juga dalam bidang akademis, beberapa 

universitas terkemuka di dunia sedang mengembangkan kajian 

akademis tentang ekonomi syariah. Misalnya, di Harvard 

University adalah universitas yang aktif mengembangkan dan 

mengkaji mengenai ekonomi syariah. Seperti halnya di Inggris 

terdapat enam universitas yang mengembangkan kajian 
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mengenai ekonomi syariah. Demikian juga di Australia oleh 

Metwally, beberapa negara Eropa seperti yang dilakukan Volker 

Nienhaus.19 

Para ilmuan ekonomi Islam, tidak hanya dari kalangan 

muslim saja, tetapi juga dari non muslim. Perkembangan 

Ekonomi Islam di Indonesia bahwa menunjukan fakta yang 

sangat menggembirakan.  Sejak  sepuluh  tahun  terakhir,  

perkembangan  diskursus Ekonomi  Islam  di Indonesia 

mendapatkan perhatian banyak kalangan, baik dari aspek 

konseptual/akademis maupun aspek praktik. Dari sisi akademis, 

perkembangan ekonomi Islam dilihat dengan banyaknya 

lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan program 

pelatihan maupun mata kuliah ekonomi Islam, keuangan Islam 

dan perbankan Syariah baik dari tingkat Sarjana, maupun dari 

tingkat Pascasarjana. Perbincangan mengenai ekonomi Islam 

juga sering dengan mengadakan kegiatan seminar, simposium, 

konferensi, kajian buku serta kegiatan lainnya yang mengkaji 

lebih dalam berkaitan dalam hal ekonomi Islam dan dalam 

dunia ekonomi dan bisnis. 

Perkembangan sistem  Ekonomi  Islam dalam 

aplikasinya, ditandai dengan  banyaknya lembaga keuangan 

syariah seperti Perbankan Syariah, Baitul Mal Wat-Tanwil, Pasar 

Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Asuransi 

Syariah dan lembaga lainnya yang dijalankan  sesuai  prinsip-

prinsip  Syariah.  Semakin  banyak  lembaga  keuangan tersebut  

yang berasaskan prinsip-prinsip Syariah maka akan lebih banyak 

masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan yang tidak 

 

                19 Nur Kholis, Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus 

Trend Ekonomi Era Global, (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 2016), h. 15-16. 
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berdasarkan sistem bunga (konvensional).20 

Ketahanan industri perbankan syariah telah berhasil dan 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan di 

tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.21  Kontribusi positif  

yang dapat dilihat dari fungsi intermediasi bank syariah yang 

lebih baik dengan bank konvensional.22 

Adapun faktor pendorong perkembangan bank Syariah : 

1. Meningkatnya awareness masyarakat terhadap halal lifestyle  

ditunjukkan dengan beberapa hal seperti adanya komunitas 

hijrah, halal food, halal healthcare, halal cosmetics, islamic 

fashion dan islamic education.Adanya  dukungan  pemerintah  

diantaranya  pembentukan  KNEKS  untuk  mencapai  visi 

Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Komitmen 

pemerintah juga ditunjukkan dengan pembentukan Badan 

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pengelolaan dana haji, 

pembentukan halal park untuk pembentukan ekosistem halal, 

pembentukan kawasan industri halal untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi produk halal dan regulasi jaminan 

produk halal untuk menjamin hak-hak muslim dalam 

mendapatkan makanan yang halal. 

2.  Adanya  perkembangan  teknologi  digital  ditunjukkan  

dengan  munculnya sosial  media influencer satunya  berupa  

konten  dakwah, fintech  payment,  peer  to  peer  lending,  tren 

belanja e-commerce, tren  transaksi cashless  dan  tren open  

banking yang  memungkinkan sistem bank untuk terkoneksi 

 

 
21 Kassim, Salina. 2016. “Islamic Finance and Economic 

Growth : The Malaysian Experience.” Global Finance Journal 11 
(30), 2016. h.2. 

22 Karim, A. A. 2007. Pengembangan Ekonomi Islam dan 
Perannya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat, Jurnal Tarjih 
dan Pengembangan Pemikiran Islam, Vol 9 No.1. 
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dengan pihak ketiga. 

Untuk mengupayakan memperbesar market share 

perbankan syariah yang berdaya saing global, Menteri BUMN 

– Erick Thohir melebur (merger) bank syariah yang berada di 

bawah naungan  BUMN,  yaitu  BNI  Syariah,  BRI  Syariah  dan  

Bank  Syariah  Mandiri. Berdasarkan Laporan Keuangan 

Tahunan masing-masing bank tersebut, tahun 2020 aset BRIS 

hanya Rp 49,5 triliun, Bank BNI Syariah dengan aset Rp 50,7 

triliun dan BSM menjadi pemilik aset paling besar yaitu 

mencapai Rp 114,4 triliun. 

Dengan adanya merger pada ketiga perbankan syariah 

milik negara, maka akan memiliki beberapa peluang diantaranya 

adalah meningkatnya aset pada perbankan syariah khususnya 

bagi peserta merger.  

Selain itu, dengan adanya kebijakan ini maka akan 

memperluas penetrasi pasar karena jika dilakukan merger pada 

perbankan syariah, maka berbagai inovasi baru bisa semakin 

bertambah dan dapat menarik perhatian dari para calon mitra 

untuk menjadi mitra. Peluang ketiga yang akan dimiliki oleh 

perbankan syariah peserta merger adalah semakin efisiennya 

biaya pada pembiayaan karena dengan merger, maka 

perbankan syariah mampu untuk mengatasi tingginya beban 

seperti biaya operasional dan capital expenditure. 

Adanya peleburan (merger) juga akan mampu 

meningkatkan perekonomian Indonesia pasca COVID-19. BSI 

akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan perkiraan 

kapitalisasi pasarnya mencapai 40% bahkan bisa mencapai 

50% apabila Unit Usaha Syariah Bank BTN ikut serta bergabung. 

kapitalisasi pasar yang besar itu tidak serta merta meningkatkan 

perekonomian syariah Indonesia, terlebih dalam literasinya 

karena beban BSI juga akan besar. 
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D.  Perbedaan Bank Syariah dan  Bank Konvensional 

             Produk perbankan Islam dalam zaman modern sekarang 

ini terbagi menjadi dua yakni: 

1. Produk  penghimpunan  dana:  Giro  Wadi’ah;  Tabungan  

Mudharabah;  Deposito  Investasi Mudharabah; Tabungan 

haji Mudharabah; Tabungan Kurban. 

2. Produk Penyaluran Dana: Bagi hasil (Mudharabah dan 

Musyarakah), jual beli (Murabahah, salam, Istishna’ dan 

Ijarah), serta jasa (Qardh, Hawalah, Kafalah, Wakalah dan 

Rahn). 

Beberapa karakteristik esensial yang membedakan bank 

syariah dengan bank konvensional, yang secara ringkas dapat 

dibaca pada table 5. 1 berikut : 

 

 

No. 

 

Bank Konvensional 

 

Bankk Syariah 

1.  

Bebas nilai 

 

Berinvestasi pada 

usaha yang halal 

 

2. 

 

Sistem bunga 

 

Atas dasar bagi hasil, 

margin keuntungan 

dan fee 
 

3. 

 

Besaran bunga tetap 

 

Besaran bagi hasil 

berubah-ubah 

tergantung kinerja 

usaha 
 

4. 

 

Profit oriented 

(kebahagiaan dunia 

saja) 

 

Profit dan falah 

oriented (kebahagiaan 

dunia dan akhirat) 
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5. 

 

Hubungan debitur-

kreditur 

Pola hubungan: 

1.  Kemitraan 

(musyarakah dan 

mudharabah) 

2.  Penjual – 

pembeli 

(murabahah, 

salam dan 

istishna) 

3.  Sewa menyewa 

(ijarah) 

4.  Debitur – 

kreditur; dalam 

pengertian equity 

holder (qard) 

 

6. 

 

Tidak ada lembaga 

sejenis dengan Dewan 

Pengawas Syariah 

 

Ada Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) 

  Sumber : https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah (2020) 

 

Tabel 5.1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 

Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal 

mempunyai lima prinsip operasioanal yang terdiri dari sistem 

simpanan, bagi hasil, margin keuangan, sewa, dan fee. 

Adapun perbedaan Jasa Bank Syariah dengan konvensional yaitu : 

 

 

 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah
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Sumber : https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah (2020) 

Tabel 5.2 Perbedaan Jasa Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 

E. Hubungan bisnis antara Bank Syariah dengan bank 

konvensional 

 

Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang 

mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi 

suatu dunia tersendiri yang otonom. Hubungan antara bank 

dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dan kreditur, 

melainkan hubungan kemitraan dana (partnership) antara 

penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola dana 

(mudharib). Pada bank konvensional, hubungan dengan 

nasabah biasanya sebatas kreditur dan debitur, orang yang 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah
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memberikan kredit dan yang diberi pinjaman. Sementara pada 

bank syariah, nasabah adalah mitra kerja yang memiliki 

kedudukan setara. Ada pula lembaga khusus yang disebut 

Dewan Pengawas Syariah yang memastikan transaksi-transaksi 

yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oleh 

karena itu, tingkat laba bank Syariah tidak saja berpengaruh 

terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasahah penyimpan 

dana. 

Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan 

dalam bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan 

tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak 

sehingga beban operasional lebih rendah dari bank 

konvensional. Pembuktian ini bertahannya berbagai bisnis dalam 

konsep Islam adalah sebuah titipan atau amanah Allah SWT yang 

dititipkan pada seorang hamba agar ia menjalankan semua itu 

secara adil dan jujur.23 

Perkembangan bank Syariah, diikuti pula dengan 

perubahan bank konvensional yang berubah menjadi bank 

syariah dengan cara membuka unit kerja bank syariah. 

Fenomena perkembangan industri perbankan Syariah di 

Indonesia pasca Undang-Undang. Nomor. 10 Tahun  1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini 

terjadi karena di era Undang-Undang Nomor 1998 kebijakan 

pembangunan hukum perbankan menggunakan sistem 

perbankan ganda (dual banking system), yaitu 

diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan 

layanan secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit 

Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2008 muncul trend baru 

 
23 Irham Fahmi, Pengantar Perbankan, Bandung: Alfabeta, 

2014, h. 44 
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pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan 

konversi bank konvensional menjadi bank syariah. 

Implementasinya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :24 

1. Bank umum konvensional yang telah memiliki UUS (Unit 

Usaha Syariah) mengakuisisi bank yang relatif kecil 

kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan 

melepaskan serta menggabungkan UUS dengan bank 

yang baru dikonversikan tersebut. 

2. Bank umum Konvensional yang belum memiliki UUS, 

mengakuisisi bank yang relatif kecil dan 

mengkonversikannya menjadi Syariah. 

3. Bank umum Konvensional melakukan pemisahan (spin-

off) UUS dan dijadikan bank umum syariah tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui 

Akuisisi Dan Konversi, UUI Press, Yogyakarta: 2010, hal. 1. 
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                                     BAB VI 

KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PERBANKAN  

SYARIAH INTERNASIONAL 

A. Pendahuluan 

Bank Syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank 

Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) maupun 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berada di bawah 

naungan Undang-Undang No.  21  tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Peraturan lain terkait dengan Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) serta pendukung pertumbuhan 

ekonomi syariah di Indonesia adalah UU No. 19 tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 3 tahun 

2006 tentang Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah, UU No. 

41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 38 tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat, dan lain sebagainya.25 

Dukungan dari aspek hukum dan perundang-undangan 

menjadikan pertumbuhan lembaga keuangan syariah (LKS) dan 

sektor keuangan syariah semakin pesat karena telah  memiliki 

landasan  dan kepastian hukum  yang jelas. Pada 1992 lahir 

Bank Syariah pertama. Tahun 1994 muncul asuransi syariah  

(takaful).   

Tahun  1999  muncul  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  yang 

diawali oleh UUS Bank IFI. Kemudian tahun 2000 berdiri Pasar 

Uang antar Bank Syariah (PUAS) dan muncul Jakarta Islamic 

Index (JII). 

Dibandingkan dengan negara-negara muslim lain, 

pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan 

angka stabil dan meningkat hingga mencapai 49,2% pada 

 
25Tim Penyusun, Kompilasi Perundang-Undangan tentang 

Ekonomi Syariah (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008). 
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2011. Selain itu, grafik tersebut menunjukkan bahwa  dalam  

dua  tahun  terakhir  (2010-2011)  Indonesia  menjadi  negara 

dengan  pertumbuhan  perbankan  syariah  tertinggi  meskipun  

pada  2012 menurun menjadi 34,1%.  

Sejak kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia tahun 

1990-an yang ditandai   dengan   berdirinya   Bank   Muamalat    

Indonesia,    kajian-kajian mengenai  model  ekonomi  syariah  

semakin  menjamur.  Kehadiran  bank pertama yang berbasis 

syariah ini diikuti dengan kehadiran lembaga-lembaga keuangan 

syariah lainnya. Perbankan syariah hadir dengan kinerja yang 

tetap baik saat perbankan konvensional dilanda krisis 

kepercayaan dan krisis likuiditas. Ditambah lagi dengan krisis 

ekonomi sejak tahun 1997-1998, kepercayaan terhadap bank 

konvensional dan sistem kapitalisme semakin melemah.26 

Muhammad Abduh dan Mohd Azmi Omar menemukan 

bukti bahwa dalam waktu jangka panjang, pengembangan 

keuangan Islam memiliki peran positif dan penting serta 

berhubung dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan 

modal. Pembiayaan dalam negeri yang diberikan sektor 

perbankan syariah telah berkontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, perbankan Islam telah 

terbukti efektif sebagai perantara keuangan yang memfasilitasi 

peralihan dana dari “rumah tangga surplus untuk rumah tangga 

defisit”. Hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia berperan untuk merangsang pertumbuhan 

ekonomi dan mendorong perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia. 

 
26Ridjaluddin Fadjar Noegraha, Nuansa-Nuansa Ekonomi 

Islam (Jakarta: Sejahtera,2007 hal 61) 
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Muhammad Abduh dan Nazreen T. Chowdhury melakukan 

penelitian mengenai   peran   perbankan   syariah   dalam   

pertumbuhan   ekonomi   di Bangladesh dengan menggunakan 

metodologi kointegrasi. Berdasarkan penelitian tersebut,  

pembiayaan bank syariah dalam waktu  jangka panjang dan 

jangka pendek memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan 

ekonomi. Dengan kata lain, perkembangan perbankan syariah 

juga akan mendukung tujuan negara dalam meningkatkan 

pendapatan mereka. Oleh karena itu, pengembangan perbankan 

syariah menjadi salah satu kebijakan yang dipertimbangkan oleh 

pemerintah Bangladesh. 

  Penelitian lain terkait pembangunan ekonomi, Nedal El-

Ghattis dalam penelitiannya   menyimpulkan   bahwa   konsep   

bagi   hasil   dalam    Islam mendorong  pembangunan  ekonomi  

melalui  pembagian  pendapatan  yang sama dan menghasilkan 

manfaat lebih besar untuk keadilan sosial dan pertumbuhan 

jangka panjang. Skema pembagian laba-rugi meningkatkan 

efisiensi alokasi modal dan meningkatkan produktivitas. 

Selanjutnya, alokasi dana didasarkan pada keberhasilan proyek. 

Sedangkan skema bagi hasil mendorong   investor   

mendepositokan   uang   mereka   dan   mereka   akan menerima  

bagian  dari  keuntungan  bank.  Sistem  keuangan  Islam  

terbukti lebih stabil daripada sistem perbankan konvensional 

karena penghapusan pembiayaan  utang.  Hal ini juga 

mengurangi inflasi  ekonomi  sebab  dalam keuangan Islam 

bahwa pasokan uang tidak diperbolehkan beredar melebihi 

pasokan barang. 

Penelitian terkait juga dilakukan Khaled Abdalla. Ia 

menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara 

statistik antara bank syariah dengan pembangunan ekonomi. 

Meskipun pencapaian aset dan deposito bank syariah  cukup  

tinggi  dalam  ukuran  aset  dan  deposito,  sumbangsih  bank 
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syariah di Yordania terhadap pembangunan ekonomi masih 

marginal jika dibandingkan  dengan  sumbangsih dari sistem  

perbankan  konvensional.  

Dalam hal ini, bank-bank Islam memiliki peran penting 

dalam perekonomian negara untuk menjadi organ yang efektif, 

bekerja lebih efisien, dan dapat bersaing dengan lembaga 

keuangan konvensional. Bank Islam diharapkan mampu 

berkontribusi dalam memajukan pembangunan ekonomi selain 

mencapai  tingkat  sosial  pembangunan  kerjasama,  solidaritas,  

dan persaudaraan antara anggota masyarakat, deposan, dan 

investor.Kehadiran  lembaga  keuangan  syariah  dan  lembaga  

sosial  berbasis syariah seharusnya semakin mewujudkan 

kemaslahatan dan keadilan sosial sebagaimana yang menjadi 

tujuan ekonomi syariah. Mungkinkah perbankan syariah   

menjadi   jawaban   dari   persoalan-persoalan    pembangunan    

di Indonesia? Berapa besar peran perbankan syariah bagi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Hal ini perlu dikaji lebih 

lanjut. 

 

B. Diskursus Perbankan Syariah di Indonesia 

Peluang pendirian bank syariah di Indonesia semakin 

terbuka lebar setelah  adanya  rekomendasi  dari  lokakarya  

ulama  tentang  bunga  bank  di Bogor pada bulan Agustus 

1990. Selanjutnya diselenggarakan Musyawarah Nasional 

(Munas) IV Majelis Ulama Indonesia dan dibentuk kelompok 

kerja untuk mendirikan bank syariah. Hasil kerja tim melahirkan 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan modal awal sebesar Rp 

106.126.382.000,00 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. 

Setelah kelahiran Bank Muamalat Indonesia,  muncul  banyak  

bank  syariah  di  Indonesia,  baik  dalam  bentuk Bank Umum 

Syariah atau Unit Usaha Syariah. 
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Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang 

signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti 

asuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, 

perusahaan pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah. 

Berkembangnya  perbankan  syariah  dan  sektor  keuangan  

syariah  lainnya, telah membentuk sistem ganda ekonomi di 

Indonesia yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. 

Sampai dengan Oktober 2012, jumlah Bank Umum 

Syariah (BUS) berkembang menjadi 11 unit dan Unit Usaha 

Syariah (UUS) berjumlah 24 unit. Selain itu, pelayanan 

kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi  

semakin  meningkat  tercermin  dari  bertambahnya  Kantor  

Cabang (KC) dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 

kantor. Sementara itu, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 

Kantor Kas (KK) bertambah sebanyak 440  kantor.  Secara  

keseluruhan  jumlah  kantor  perbankan  syariah  yang 

beroperasi  sampai  dengan  Oktober  2012  dibandingkan  

tahun  sebelumnya meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 

kantor. 

Perkembangan perbankan syariah hingga bulan Oktober 

2012 cukup menggembirakan. Aset perbankan syariah mampu 

berkembang ± 37% sehingga total asetnya mencapai Rp 174,09 

triliun. Begitu pula dengan pembiayaan pada perbankan syariah 

jumlahnya mencapai Rp 135,58 triliun (40,06%, year on year) 

dan penghimpunan dana menjadi Rp.134,45 triliun (32,06%).   

Strategi   edukasi   dan   sosialisasi   perbankan   syariah   

melalui hubungan sinergi antara Bank  Indonesia  dengan 

industri dalam bentuk  iB campaign baik untuk pendanaan 

maupun pembiayaan mampu memperluas pangsa pasar 

perbankan syariah menjadi ± 4,3%.Pada akhir tahun 2012 

pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mencapai 

4,8%.12  Meskipun meningkat, angka ini masih kalah 
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dibandingkan dengan pangsa pasar perbankan syariah di 

negara-negara muslim lainnya. Malaysia yang memiliki pangsa 

pasar terbesar dibandingkan dengan negara lain, yaitu sebesar 

19,98% pada 2012, disusul Bahrain sebesar 12,82%, dan 

Pakistan sebesar 8,60%. Dalam hal ini, Malaysia mendapat 

dukungan penuh dari  pemerintah  sehingga  perbankan  syariah  

di  Malaysia  dapat  tumbuh dengan pesat dibandingkan dengan 

perbankan syariah di Indonesia dan di negara lain. Khususnya di 

Indonesia, sistem perbankan masih menerapkan sistem 

perbankan ganda yang membuat persaingan semakin ketat 

di dunia perbankan. 

Bank Syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  

menggunakan  sistem Bagi hasil. Konsep nisbah bagi hasil 

ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama sesuai 

dengan kesepakatan. Mekanisme sistem  bagi hasil terdiri 

dari dua bentuk.  

Pertama, pembagian keuntungan yaitu bagi untung 

bersih dari   keseluruhan   pendapatan   setelah   dikeluarkan   

biaya-biaya.   Kedua, pembagian   pendapatan   yaitu   bagi   

hasil   didasarkan   pada   keseluruhan pendapatan    yang    

diterima    sebelum    dikeluarkan    biaya-biaya    untuk 

mendapatkannya.   Secara   umum   yang   diterapkan   di   

Indonesia   adalah pembagian  pendapatan  di mana bank  

sebagai  pemodal (ṣâḥibul mâl) dan nasabah sebagai 

pengguna dana (muḍârib). Dalam pembagian keuntungan 

bank  berfungsi  sebagai  pengelola  dana  (muḍârib)  dan  

nasabah  sebagai penabung (ṣâḥibul mâl). 

Pada kenyataan dalam perbankan syariah, di samping 

hal-hal positif baik dari segi jenis produk perbankan, prinsip 

operasional, dan rate of return, juga terdapat pembiayaan 

bermasalah (non performing financing atau NPF) dan kendala-

kendala yang dikhawatirkan dapat menghambat laju 
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perkembangan bank syariah di Indonesia. Kendala-kendala 

tersebut meliputi antara lain dalam bidang sarana keuangan 

(financial infrastructure), sumber daya manusia, sosialisasi, 

pendidikan, permodalan, dan peraturan. Permasalahan lain 

adalah dalam pengembangan dan inovasi produk. Setiap produk 

bank syariah harus mendapatkan persetujuan dari DSN-MUI 

sebelum diluncurkan dan inovasi produk tersebut sudah 

seharusnya mengikuti perkembangan zaman, budaya, dan 

teknologi. 

 

C. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Bruto 

Produk Domestik Bruto pada umumnya digunakan 

sebagai indikator baik buruknya perekonomian sebuah negara 

dan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Bagi para 

ekonom, ahli statistika, dan wartawan, perhitungan  pendapatan  

nasional  memberikan  informasi  mendalam   yang dapat 

digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi. Walaupun perhitungan pendapatan 

nasional bukan merupakan ilmu pasti,  perhitungan  tersebut  

memberikan  kinerja  ekonomi  dan bagaimana produksi atau 

pendapatan dihasilkan dan dialokasikan. 

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB berdasarkan 

harga konstan. Dalam hal ini, pengaruh perubahan harga telah 

dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai 

uang dari hasil keseluruhan barang dan jasa, perubahan nilai 

PDB  juga menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang 

dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan. 

PDB Indonesia nampak selalu  memberikan  prediksi 

optimistik  yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS) secara kumulatif PDB 
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tumbuh 5,9% per tahun 2010, lebih tinggi bila dibandingkan  

dengan  capaian  tahun  2009  pada  periode  yang  sama,  yaitu 

hanya sebesar 5,8% saja.  

Cadangan devisa mencapai USD 94,7  miliar dan nilai 

ekspor mencapai USD 150 miliar. Angka pertumbuhan tersebut 

sepintas menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia 

semakin baik. 

Tujuan  utama  perbankan  syariah  adalah  mempercepat  

pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk 

merealisasikannya, kegiatan perbankan harus terfokus pada 

kegiatan  produksi.Pertumbuhan  ekonomi penting  dan  

dibutuhkan  untuk  mempersiapkan  kemajuan   perekonomian. 

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga penting untuk beberapa 

hal di bawah ini: 

1. Peningkatan 

Kesejahteraan 

Rakyat  dikatakan  semakin  sejahtera  jika setidak-

tidaknya  hasil per kapita meningkat.  Tingkat kesejahteraan  

tersebut diukur dengan PDB per kapita. Agar PDB per kapita 

terus meningkat, maka perekonomian harus terus tumbuh dan 

harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. 

Strategi peningkatan kesejahteraan untuk seluruh rakyat 

menegaskan posisi rakyat adalah  sentral-substansial  (tahta 

milik rakyat)  dan tidak boleh direduksi menjadi marjinal-

residual  (tahta untuk modal finansial). 

Pembangunan   adalah   dari   rakyat,   oleh   rakyat,   dan   

untuk   rakyat. Rakyatlah yang dibangun. Dalam pembangunan 

ekonomi, rakyat menjadi prioritas sehingga strategi 

pembangunan yang harus diadopsi adalah pembangunan ke 

arah upaya memperluas kemampuan rakyat.Berkaitan  dengan  

kesejahteraan, ekonomi syariah  menjunjung  tinggi 

kesejahteraan umum (maṣlaḥah mursalah), yang dapat diartikan 
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sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat bagi kepentingan 

umum dan menghindarkan  risiko.   Maṣlaḥah (kesejahteraan) 

merupakan  puncak dari maqa>s}id al-shari>’ah atau tujuan 

diterapkannya prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. 

2. Kesempatan Kerja 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan 

kesempatan kerja dibahas oleh seorang ekonom bernama 

Arthur Okun. Menurut Okun, tingkat pengangguran yang minimal 

akan tercapai jika seluruh kapasitas produksi terpakai 

kesempatan kerja penuh. 

Islam memandang aktivitas produksi merupakan bagian 

dari kewajiban untuk  menciptakan  kemakmuran  semesta.  

Imam  Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja merupakan unsur 

utama produksi mempunyai kedudukan  penting  dalam  

kehidupan  sebab  menunjang   pelaksanaan ibadah kepada 

Allah Swt. Maka, hukum bekerja adalah wajib. Dalam hal ini, 

negara berkewajiban untuk memimpin gerakan produktivitas 

nasional 

3.   Perbaikan Distribusi Pendapatan 

Distribusi  pendapatan  yang  baik  adalah  jika  

pendapatan   semakin merata. Tetapi tanpa adanya 

pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan  

kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi   hanya   akan 

menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan jika memenuhi 

setidak- tidaknya  dua  syarat,  yaitu  memperluas  kesempatan  

kerja  dan meningkatkan produktivitas. Jika kesempatan kerja 

tersedia, maka akses rakyat untuk  memperoleh  penghasilan  

semakin besar. Banyak bukti menunjukkan bahwa paket-paket 

program pengentasan kemiskinan diIndonesia lebih banyak 

berorientasi pada peningkatan produksi daripada bertujuan 

untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan. 
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       Mengenai   distribusi   pendapatan,   ekonomi  syariah   

memiliki   satu prinsip yaitu keadilan distributif. Ekonomi syariah 

bertujuan untuk mensejahterakan  masyarakat  secara  adil dan  

seimbang.  Sebab, dengan landasan tersebut pihak yang 

terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau 

mengeksploitasi satu sama lain. Melalui prinsip keadilan 

distributif, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang 

dihindari  dan  aliran  kekayaan  dapat  merata  kepada  

masyarakat  yang lemah.  

Semua individu memiliki peluang yang sama untuk 

berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien. 

Instrumen penting dalam proses keadilan distributif kekayaan 

adalah sistem bagi hasil. Melalui sistem ini dapat dibangun 

persaudaraan (brotherhood) dan kerja sama (cooperation) 

antara pemilik modal (ṣâḥibul mâl) dengan pihak yang memiliki 

keahlian (muḍârib) sehingga ada transfer kepemilikan aset dan 

distribusi pendapatan. 

 

D. Revitalisasi Strategi Peningkatan Pangsa Pasar 

          Salah satu solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan 

kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia adalah dengan melakukan revitalisasi strategi untuk 

mendongkrak pangsa pasar. Beberapa strategi tersebut antara 

lain 

1. Sumber Daya Insani 

Direktorat perbankan syariah Bank Indonesia merujuk 

data riset dari beberapa lembaga penelitian, menyatakan bahwa 

hampir 60% Sumber Daya Insani (SDI) yang berada di  bank  

syariah adalah  dari  bank  konvensional. Mereka  hanya  sedikit  

diberikan  pelatihan,  dalam   waktu   singkat,   dan langsung 
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bertugas  sebagai  bankir syariah. Kondisi ini mengakibatkan 

pola fikir bankir yang terkadang konvensional. 

Berdasarkan riset yang dilakukan Universitas Indonesia 

tahun 2003 ditemukan bahwa  90% sumber daya manusia 

bank syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi 

syariah. Menurut Sofyan Syafri Harahap (Guru  Besar Universitas 

Trisakti),  sumber  daya insani yang  ada sekarang belum 

cukup, belum sesuai harapan, dan hanya pragmatis serta belum 

bisa mengubah ke situasi yang lebih baik atau yang sesuai nilai-

nilai syariah.25 

Jika SDI yang tidak memiliki latar belakang ekonomi 

syariah dipekerjakan di sektor perekonomian syariah, 

kekhawatiran masyarakat terhadap perekonomian syariah 

‘ternyata sama saja’ dengan sistem perekonomian 

konvensional, akan mungkin dapat terwujud. Untuk mengatasi 

hal ini, program-program pendidikan dan pelatihan sistem 

ekonomi syariah bagi SDI dapat diberikan kepada alumni PTN 

dan PTS. Tujuannya adalah agar  sharia  compliance  dapat  

dilaksanakan  dengan  baik  dan  keahlian mengenai 

perbankan syariah dapat terus diasah. 

SDI dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan 

yang luas di bidang perbankan, memahami praktik-praktik 

syariah di perbankan, serta memiliki komitmen kuat untuk 

menerapkannya secara konsisten. Pengembangan SDI di bidang 

perbankan syariah sangat perlu sebab keberhasilan perbankan 

syariah sangat ditentukan oleh kualitas manajemen, tingkat 

pengetahuan dan keterampilan pengelola bank.  
 Selain itu, SDI merupakan aset yang sangat berharga bagi 

organisasi. Kemampuan untuk mengelola sumber daya insani, 

berupa pemberdayaan karyawan, akan dapat meningkatkan 

komitmen karyawan terhadap organisasi. Karyawan yang 
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komitmen akan memberikan dampak yang besar terhadap 

pencapaian kinerja organisasi. Komitmen karyawan 

menunjukkan adanya kepuasan karyawan terhadap 

organisasinya, sehingga jika karyawan puas, maka akan mampu 

memberikan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Apabila 

kepuasan konsumen tercapai maka organisasi akan mencapai 

pencapaian yang tinggi. 

Pelatihan penting untuk dilakukan agar peserta dapat 

mencapai suatu standar,   baik   dalam   keterampilan,   

pengetahuan,   maupun   tingkah   laku. Pelatihan  tidak  hanya  

untuk  karyawan  baru  saja,  karena  setiap  jenjang jabatan 

memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Oleh 

karena itu, setiap kali perlu melakukan pelatihan dalam bentuk 

di tempat kerja, di luar tempat kerja, lokakarya, atau kursus 

pendek. Pelatihan perlu untuk meningkatkan kualitas kerja, 

menghadapi persaingan global, dan menghadapi teknologi yang 

terus berkembang. 

Bank   wajib   memberikan   pelatihan    tentang    prinsip    

‘Mengenal Nasabah’ kepada semua karyawan, yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan bank. Bank 

juga wajib memberikan pelatihan secara berkala dan 

berkesinambungan  untuk  menjamin  karyawan  selalu  

memperoleh pengetahuan dan informasi terkini serta untuk 

mengkaji ulang kasus-kasus transaksi keuangan yang 

mencurigakan dan bermasalah.  

Untuk menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan, bank 

perlu memperhatikan kelompok karyawan  yang  membutuhkan  

pelatihan  khusus,  antara  lain  petugas  front liner, petugas 

back office, dan pegawai baru. Pertumbuhan jangka panjang 

keuangan Islam membutuhkan pengembangan kerangka untuk 

mengembangkan SDI, mendorong aktivitas penelitian dan 
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meningkatkan fasilitas pelatihan serta pendidikan dengan 

berkolaborasi bersama akademik dan institusi penelitian 

ternama. 

2. Peraturan 

Berbeda dengan negara-negara dengan mayoritas 

penduduk Muslim yang lain, di mana kemunculan sistem 

ekonomi syariah mendapat dukungan penuh dari pemerintah 

khususnya dalam bentuk regulasi, kehadiran bank syariah di 

Indonesia pada awalnya tidak sepenuhnya mendapat perhatian 

pemerintah. Terbukti dari dikeluarkannya Undang-Undang 

tentang    Perbankan Syariah yaitu UU No. 21 Th. 2008 setelah 

16 tahun bank syariah berdiri di Indonesia. 

Lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tersebut 

membuat perbankan syariah semakin kuat karena memiliki 

payung hukum dalam operasional. Diharapkan dengan lahirnya 

undang-undang target penguasaan pangsa pasar perbankan 

syariah sebesar 5% segera tercapai. Harapan selanjutnya,  

perbankan  syariah  mampu  memiliki penguasaan  pangsa 

pasar yang seimbang dengan perbankan konvensional. 

Di sektor mikro, status kelembagaan atau badan hukum 

BMT hingga saat ini adalah koperasi. Hal ini berarti 

kelembagaan BMT tunduk kepada Undang-Undang 

Perkoperasian No. 25 Th. 1992 dan secara spesifik diatur dalam 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI 

No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  

Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Oleh karenanya, 

BMT belum memiliki regulasi tersendiri padahal sudah menjadi 

keniscayaan bahwa pesatnya aktivitas ekonomimasyarakat 

berbasis syariah diimbangi dengan regulasi yang mandiri. 

Peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi 

operasional bisnis di perbankan syariah mengingat adanya 
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sejumlah berbedaan dengan bisnis di perbankan konvensional. 

Ketentuan- ketentuan  yang  ada  masih  perlu  disesuaikan  

agar  memenuhi   ketentuan syariah.   

Sehingga  bisnis  di  perbankan  syariah  dapat   

beroperasi   dengan efisien.  Beberapa  ketentuan  tersebut  

antara  lain  instrumen  moneter  yang sesuai  dengan  prinsip  

syariah,  ketentuan  yang  mengatur  tentang  prinsip kehati-

hatian    dan    standar    akuntansi,    pengawasan,    serta     

kebijakan perpajakan. 

3. Teknologi  

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi 

kebijakan dan strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya 

lebih  mendorong  inovasi dan persaingan di bidang layanan, 

terutama jasa layanan pembayaran melalui bank  yang  terus  

berkembang  mengikuti  pola  kebutuhan  nasabah  bank. 

Transaksi perbankan berbasis elektronik dan internet misalnya, 

merupakan salah  satu  bentuk  pengembangan  penyediaan  

jasa  layanan   bank   yang memberi peluang usaha baru. 

 Hal ini berakibat pada perubahan strategi usaha 

perbankan berbasis manusia menjadi berbasis teknologi informasi 

yang lebih efisien bagi bank dan praktis bagi nasabah. 

Bank syariah harus mampu mengadaptasi 

berkembangnya teknologi yang semakin canggih, tentu dalam 

batas ketentuan syariah.  Semakin ketatnya persaingan di dunia 

perbankan, bank syariah harus menggunakan teknologi  secara  

optimal  guna  meningkatkan  pangsa  pasar.  Salah  satu 

solusinya adalah bersinergi dengan bank induk dalam 

penggunaan teknologi. 

Teknologi berguna bagi pengembangan jaringan 

perbankan syariah, terutama ditujukan untuk menyediakan 

akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan 
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layanan bank syariah. Selain itu, teknologi sangat penting dalam 

bidang pemasaran dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. 

Pengembangan jaringan bisnis menjadi hal penting sebab 

dapat meningkatkan efisiensi usaha, meningkatkan kualitas 

pelayanan, dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan 

syariah. Salah satu cara untuk mengembangkan jaringan bisnis 

adalah dengan pembukaan kantor cabang syariah. 

Pengenalan dan penguasaan teknologi informasi, sistem 

gudang data, penguasaan piranti keras dan piranti lunak 

merupakan suatu hal yang penting bagi pengelola dan staf, 

terutama untuk operasional produk dan pembuatan laporan 

keuangan  sesuai dengan pedoman yang ada. Dukungan  

teknologi yang baik dan tepat akan sangat  membantu  

administrasi  dan manajemen yang baik. 

 

E. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Bruto 

Masalah  lain  yang  muncul  dalam  pembiayaan   

perbankan   syariah adalah  konstribusi  yang  sangat  sedikit  

terhadap  pertumbuhan  ekonomi nasional.  

Hal ini disebabkan oleh alokasi pembiayaan masih 

didominasi oleh pembiayaan murâbaḥah sedangkan 

pembiayaan muḍârabah dengan sistem bagi hasil masih relatif 

kecil. Padahal, berdasarkan prinsip ekonomi syariah, sebuah 

pembiayaan harusnya disalurkan lebih besar ke sektor produktif 

(muḍârabah) bukan ke sektor konsumtif (murâbaḥah). 

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah pada dasarnya dapat 

digunakan untuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan 

pembiayaan konsumsi. Rincian penggunaan pembiayaan Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) per 

Desember 2011 dalam miliar rupiah, yaitu modal kerja sebesar 

41,698 (40,62%), investasi sebesar 17,903 (17,44%), dan 
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konsumsi 43,053 (41,94%). Sayangnya, penyaluran 

pembiayaan tersebut tampak presentase pembiayaan konsumtif 

masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan porsi lainnya, 

yaitu 41,94%. Idealnya, pembiayaan yang diberikan oleh 

perbankan syariah lebih banyak untuk sektor produktif atau 

berdasarkan akad muḍârabah dan mushârakah, karena lebih 

sesuai dengan prinsip syariah: pembagian untung dan rugi 

(PLS). Melalui pembiayaan muḍârabah dan mushârakah 

tersebut diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan dalam 

sektor nyata (produksi barang) seperti pertanian,  

pertambangan,  dan  industri serta sektor non  riil seperti 

perdagangan dam jasa-jasa.  

Hingga per Desember 2011, pembiayaan yang diberikan 

perbankan syariah lebih banyak disalurkan ke sektor lain-lain 

(non produktif) yaitu sebesar 42,05%, sedangkan untuk sektor 

pertanian dan kehutanan 2,14% serta sektor pertambangan 

1,65%.Berbagai alasan  yang  mendasari  minimnya  

pembiayaan  muḍârabah telah banyak dikemukakan. Salah 

satunya adalah risiko yang tinggi dan keuntungan yang kurang. 

Alasan yang lain adalah muḍârabah sebagai bentuk 

pembiayaan,  realitasnya  sedikit  sekali.  Hal  ini  disebabkan  

karena  sulitnya pihak bank melaksanakan pengawasan dan 

mencari muḍârib yang jujur. Konsekuensi akad muḍârabah 

dengan pola bagi hasil adalah diperlukan kejujuran. 

Bank syariah seharusnya didominasi oleh produk berbasis 

bagi hasil dengan  fokus  kepada  pembiayaan  daripada   

memberikan   pinjaman   atau kredit. Pembiayaan dengan 

sistem bagi hasil memiliki visi pertumbuhan ekonomi, memilih 

proyek yang berpotensi baik, memonitori investasi secara dekat,  

dan  menyalurkan  risiko  dari aset kepada liabilitas untuk  

kestabilan bank.  
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Hal ini juga sesuai dengan  tujuan pembiayaan bank 

syariah,  yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan   keadilan,   

kebersamaan,    dan    pemerataan    kesejahteraan rakyat. 

Transaksi murâbaḥah dalam beberapa tahun terakhir 

lebih banyak digunakan di perbankan syariah dibandingkan 

dengan skim lain karena skim murâbaḥah mudah dipahami dan 

diterapkan tanpa perlu mengenal nasabah secara  mendalam. 

Dalam  penerapannya,  murâbaḥah hampir  sama  dengan 

kredit investasi konsumtif dalam bank konvensional, walaupun 

hakikatnya merupakan dua hal yang jauh berbeda. Pendapatan 

bank dalam transaksi murâbaḥah dapat diprediksi karena utang 

nasabah adalah harga jual yang terkandung  di  dalam  harga  

pokok  dan  keuntungan  yang  telah  dipastikan sejak awal 

transaksi. 

Terkait dengan pembiayaan muḍârabah untuk sektor 

mikro, hasil riset Putrina  Sari  (2013)  menyimpulkan  bahwa  

salah  satu  cara  yang   dapat dilakukan  oleh  perbankan  

syariah  dalam  mendukung   keuangan   inklusif adalah dengan 

meningkatkan pembiayaan terhadap sektor mikro. Secara 

keseluruhan permasalahan yang menjadi prioritas menurut 

praktisi dan pakar adalah:  1)  proses  pembiayaan;  2)  

pembiayaan  mikro;  3)  keuangan  usaha mikro;  4) manajemen  

mikro; dan  5)  lain-lain.  Secara  rinci,  lima  prioritas 

permasalahan menurut para pakar dan praktisi adalah: 1) akses 

sulit; 2) administrasi lama; 3) kualitas SDM rendah; 4) 

jaminan;  dan 5) pencairan lama. Prioritas strategi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, secara keseluruhan menurut 

praktisi dan pakar adalah: 1) strategi teknis; 2) strategi 

fundamental; dan 3) strategi eksternal. Secara rinci, lima 

prioritas strategi menurut praktisi dan  pakar adalah: 1)  

produk  keuangan  yang  inovatif; 2) perbaikan akses pasar; 3) 
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linkage program; 4) persiapan SDM bermutu; dan 5) perbanyak 

cabang. 

Ada kemungkinan beralihnya fungsi bank Islam sebagai 

agen intermediasi  menjadi  bank  investasi  Islam.  Sebagai  

bank  investasi  Islam, akan lebih leluasa jika menerapkan skim 

bagi hasil dalam operasionalnya. Ini sesuai  dengan  bisnis  

dasar  yang  seharusnya  dijalankan  oleh  bank  Islam. Sesuai 

dengan profilnya, bisnis dengan skema bagi hasil adalah resiko 

tinggi, tapi pengembaliannya juga tinggi. Infrastruktur yang 

harus segera dibangun adalah sistem informasi untuk 

meminimalkan biaya serta waktu, dan SDM untuk pengawasan. 

Upaya  untuk  mengantisipasi  risiko  penyaluran  dana  

nasabah  yaitu bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-

hatian, memelihara kesehatan, dan meningkatkan daya tahan. 

Bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur 

penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian 

jaminan atau fasilitas lain, sehingga tidak berpusat pada 

nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu. Untuk 

mengurangi risiko pembiayaan  yang  dapat  disebabkan  oleh  

berbagai  faktor,  maka penanggulangan  pembiayaan  

bermasalah  dapat  dilakukan  melalui  upaya- upaya yang 

bersifat preventif, seperti wajib melakukan penilaian dengan 

saksama terhadap  watak, kemampuan, modal, agunan,  dan 

prospek usaha. Bank  syariah  juga  dapat  melakukan  upaya-

upaya  penanggulangan pembiayaan bermasalah yang bersifat 

represif atau kuratif,  seperti sanksi administratif dan sanksi 

pidana bagi nasabah yang melanggar ketentuan. 

Apabila  strategi  di  atas  dapat  diterapkan,  maka  daya  

serap  tenaga kerja di dunia perbankan syariah sangat besar 

dan hal ini dapat mengurangi angka  pengangguran  di  

Indonesia.  Secara  tidak  langsung,  meningkatnya angka 
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kesempatan kerja akan membantu pemerataan pembagian 

pendapatan. Pada akhirnya tujuan akhir yang akan dicapai 

adalah meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat dan 

pertumbuhan ekonomi agar semakin membaik. 
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BAB VII 

PERANCANGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN 

PADA BANK SYARIAH 
 

A. Pendahuluan  

Sistem keuangan di Indonesia pada prinsipnya dapat 

dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem 

lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk 

dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang 

berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. karena lembaga keuangan ini dapat menerima 

simpanan dari masyarakat, maka juga disebut Depository financial 

institutions, yang terdiri atas Bank umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga 

keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak 

diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan 

bank disebut non depository financial institution. 27 Pasal 1 angka 

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah 

dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 merumuskan 

pengertian bank : bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. 

 
27Dahlan Siamat. Manajemen Perbankan. Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 21 
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Perkembangan ekonomi syari’ah saat ini mengalami 

peningkatan yang signifikan baik dalam konsep teoritis maupun 

praktik yang terjadi di Indonesia. Perkembangan perbankan 

syari’ah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan terhadap 

eksistensi ekonomi syariah. Sistem ekonomi syari’ah menjadi 

alternatif bagi perekonomian di Indonesia, bahkan jika ekonomi 

syari;ah diterapkan secara optimal yang di dukung oleh instrumen 

keuangan dan produk hukum akan memberikan dampak yang 

kuat bagi perekonomian Indonesia yang berlandaskan 

kerakyatan.28  

Kegiatan operasional dalam perbankan syari’ah yaitu 

memberikan pembiayaan yang dapat membantu masyarakat 

untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bank syari’ah merupakan 

bank yang menjalankan fungsi intermediasinya sesuai dengan 

prinsip syariat Islam. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian 

dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu 

prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai 

bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain bagi hasil. 

Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim 

investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling 

berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul 

sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank 

dan nasabahnya. Dalam jangka panjang hal ini akan mendorong 

pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak 

hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh 

pengelola modal.29 

 
28Ardi, Muhammad,  Asas-asas Perjanjian (Akad) Hukum 

Kontrak Syariah Dalam Penerapan Saham dan Istisna, Jurnal 

Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, h. 265-279 
29Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah, Penjelasan. 
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Jenis usaha yang dijalankan oleh Bank Syari’ah selalu 

diawali dengan akad. Akad berasal dari bahasa arab yaitu al-‘aqdu 

jamak dari al-‘uqud yang berarti memiliki ikatan atau yang 

mengikat (ar-rabth). Akad atau aqdu bermakna al-istisyaaq 

(mengikat kepercayaan) dan as-syadd (penguatan). Pembiayaan 

syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai 

peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas 

pembiayaan tersebut. Akad Pembiayaan syari’ah memfasilitasi 

setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya 

yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang 

lain. 

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1) huruf a, 

Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf a pula ditentukan bahwa 

bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang 

bertentangan dengan Prinsip Syariah, maka berarti bila terdapat 

akad muamalah yang memperjanjikan hal yang bertentangan 

dengan Prinsip Syariah berarti pula melanggar Pasal 1337 

KUHPerdata tersebut, akibatnya perjanjian tersebut batal demi 

hukum.30 

Perjanjian kredit bank termasuk di perjanjian pembiayaan 

bank syariah merupakan perjanjian baku (standard contract), di 

mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah 

dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi 

tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (Vorn Vrij). Hal-hal yang 

berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit 

relah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon 

nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda tangan saja apabila 

 
30Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk 

dan Aspek-Aspek Hukumnya, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 

hlm 134 
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bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak 

memberikan kesempatan kepada calon debitor untuk 

membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan 

pihak bank. Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan 

kolektif. Pada tahap ini, kedudukan debitor sangat lemah sehingga 

menerima saja. 

Dalam Praktiknya, Perjanjian baku dalam industri 

perbankan hanya dibuat sepihak oleh bank. Oleh karena dibuat 

sepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut sering berat sebelah, 

yaitu hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban 

nasabah, dan kurang memuat hak-hak nasabah dan kewajiban-

kewajiban bank. Dalam perjanjian-perjanjian baku yang disiapkan 

oleh bank itu, sering dimuat klausul-klausul yang sangat menekan 

nasabah, yang demikian itu adalah bertentangan dengan asas 

kepatutan dan asas keadilan, yang mana asas keadilan 

merupakan salah satu asas dalam Prinsip Syariah yang harus 

dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank Syariah. 

B. Pembiayaan Bank Syariah 

a. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pembiayaan 

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu, Produk 

Penghimpunan Dana (Funding), Produk Penyaluran Dana 

(Financing), dan Produk Jasa (Service).31 Pembiayaan merupakan 

suatu istilah yang digunakan dalam operasionalisasi perbankan 

berupa kegiatan yang terkait dengan penyaluran dana oleh bank 

kepada nasabah (financing). 

 
31Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan 

Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 97 
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Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembiayaan diartikan 

sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya yaitu 

uang yang digunakan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, 

dsb.) sesuatu.32 Menurut Muhammad, pembiayaan selalu identik 

dengan aktifitas bisnis, sehingga pengertian pembiayaan itu 

berhubungan dengan upaya peningkatan nilai keuntungan baik 

dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri.33 Secara singkat, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan dalam sebuah 

aktifitas bisnis.34  

Secara khusus, pembiayaan itu jika dikaitkan dengan 

aktifitas perbankan, kerap disebut sebagai aktiva produktif. 

Menurut ketentuan Bank Indonesia, aktiva produktif pada bank 

syariah adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah 

maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, 

surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, 

penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada 

rekening administratif, serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.35  

Dalam ketentuan terkini yakni mengacu kepada Undang- 

Undang Perbankan Syariah, pembiayaan dimaknai sebagai 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi 

jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. 

 
32 Lihat Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), hal. 195 
33 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.16-17 
34 Ibid. hal. 17 
35 Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 

tanggal 19 Mei 2003 
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transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. 

transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, 

tanpa imbalan, atau bagi hasil.36 Pada dasarnya, pembiayaan 

bertujuan secara makro untuk peningkatan ekonomi umat, 

tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan 

produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan agar terjadi 

distribusi pendapatan.37 Adapun tujuan pembiayaan secara mikro 

adalah dalam rangka untuk memaksimalkan laba, meminimalisasi 

resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran 

kelebihan dana.  

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan aktifitas bank 

syariah, maka pembiayaan itu bagi bank syariah itu sendiri 

bertujuan untuk menjadikan seluruh kegiatan pembiayaan itu 

sebagai sumber pendapatan. Sebab dengan banyaknya 

pembiayaan yang terlaksana, maka peluang mendapatkan 

keuntungan baik dari skema bagi hasil, margin keuntungan, 

maupun dari skema akad berbasis jasa.  

Dalam skala besar maka kegiatan pembiayaan yang 

dilakukan oleh perbankan syariah itu memiliki fungsi sebagai 

sarana peningkatan daya guna uang, daya guna barang, 

peredaran uang, menimbulkan gairah usaha, stabilitas ekonomi, 

sarana peningkatan pendapatan nasional.38  

b. Konsep dan Falsafah Pembiayaan 

 
36 Lihat Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. 
37 Lihat Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 

hlm. 17-18 
38 Ibid. hlm.19-21 
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Aspek penyaluran dana yang dilakukan dalam mekanisme 

yang berlaku perbankan syariah, secara spesifik disebut sebagai 

pembiayaan bukan perkreditan. Istilah pembiayaan ini ditegaskan 

dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, misalnya dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 9. Istilah 

pembiayaan merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan pengertian lain selain perkreditan yang identik 

dengan riba/bunga. Digunakannya istilah pembiayaan, asumsi 

transaksi ribawi dapat dihindarkan. 

Perlunya pembedaan ini sebab Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) konvensional menggunakan prinsip bunga dalam 

kegiatannya, sehingga dengan demikian sesuai Undang-Undang 

Perbankan Syariah, tidak lagi dikenal Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah, melainkan dengan sebutan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. Ini berarti semua peraturan perundangan- undangan yang 

menyebut BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).39 

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam 

konteks perbankan konvensional digunakan istilah Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), sementara dalam konteks perbankan 

syariah digunakan istilah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS). 

Berdasarkan perbedaan itu, maka hubungan antara bank 

syariah dan nasabah adalah hubungan dalam konteks mitra 

investasi dan pedagang (pengusaha), sedangkan hubungan bank 

konvensional dan nasabah adalah hubungan dalam konteks 

kreditur dan debitur.40 Hubungan kemitraan investasi dan usaha 

 
39 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah Titik 

Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2009), hlm. 7  
40 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm. 

16 
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yang berlaku dalam pembiayaan bank syariah ini dengan demikian 

bersifat menganulir prinsip keuntungan melalui mekanisme bunga 

(riba). Itu berarti, nasabah bank syariah tidak akan terbebani oleh 

munculnya beban biaya yang tidak rasional hanya lantaran 

menggunakan atau menerima fasilitas pembiayaan (uang) dari 

bank syariah. 

Menurut Muhammad, prinsip pembiayaan yang bebas riba 

sedemikian itu, lahir dari adanya falsafah pembiayaan yang 

berlaku di bank syariah yaitu, 1) falsafah syar’iyyah, yang berarti 

setiap transaksi pembiayaan harus berpedoman teguh kepada 

syariat Islam antara lain tidak mengandung unsur maisir (judi), 

gharar (ketidakpastian/penipuan), riba, dan bidang usaha yang 

harus halal, 2) falsafah tijariyah, yang berarti pelaksanaan 

pembiayaan itu selain berbasis pada pedoman syariah juga 

merupakan media perolehan keuntungan ekonomi yang halal, dan 

bukan pula sekadar bersifat tabarru’ (kegiatan non komersial).41 

c. Prinsip-prinsip Pembiayaan 

Penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah, 

dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan syariah 

terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaannya, yaitu42 , 1) pembiayaan dengan prinsip 

jual-beli, meliputi akad murabahah, akad salam, dan istishna’, 2) 

pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi ijarah dan ijarah 

muntahiyah bittamlik, 3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 

meliputi akad musyarakah dan akad mudharabah, 4) pembiayaan 

dengan prinsip akad pelengkap meliputi akad hiwalah (alih utang-

piutang), akad rahn (gadai), akad qardh (pinjaman uang), akad 

wakalah, dan akad kafalah (garansi bank). Hal yang sama juga 

 
41 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm. 

16 
42 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan 

Keuangan, hlm. 97-107. 
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dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  

Selain memiliki pedoman atau prinsip berupa aplikasi akad 

syariah, pembiayaan pada bank syariah juga menggunakan prinsip 

kelayakan pembiayaan yang diterapkan dalam teknis penerimaan 

permohonan pembiayaan dari nasabah. Hal ini secara tegas diatur 

dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan 

Syariah yang menyebut, bahwa bank syariah dan/atau unit usaha 

syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan 

kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi 

seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum menyalurkan dana 

kepada nasabah penerima fasilitas. Ayat (2) pun menegaskan, 

bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1), bank syariah dan/atau unit usaha syariah wajib 

melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima 

fasilitas. 

Dengan demikian, prinsip pembiayaan dalam praktik 

perbankan syariah berhubungan dengan setidak-tidaknya lima 

prinsip yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa, pinjaman, dan akad 

pelengkap. Seluruh prinsip ini kemudian diaplikasikan dalam 

mekanisme akad-akad syariah. Bahkan Undang-Undang 

Perbankan Syariah tidak menutup peluang adanya aplikasi akad 

selain yang sudah disebutkan dalam undang-undang tersebut, 

sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syariah.43 Di samping 

prinsip ini, dalam teknis penyaluran dana, perbankan syariah juga 

menggunakan prinsip kelayakan dengan cara menilai kemampuan 

dan prospek usaha nasabah secara proporsional. 

 

 
43 Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah 
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C. Aplikasi Akad dalam Pembiayaan Syariah 

Kemudian Jika mengacu kepada uraian pada sub bab di 

atas, maka aplikasi akad dalam produk pembiayaan perbankan 

syariah bergulir setidaknya dalam 12 bentuk akad syariah yaitu 

murabahah, salam, dan istishna’, ijarah, ijarah muntahiyah 

bittamlik, musyarakah, mudharabah, hiwalah, rahn, qardh, 

wakalah, dan kafalah. Meskipun demikian, tidak tertutup peluang 

adanya pembiayaan dengan akad lain sejauh sesuai dengan 

prinsip syariah. Oleh karena prinsip syariah itu mengacu kepada 

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka 

pembahasan mengenai prinsip syariah itu secara mutlak harus 

berpedoman pula kepada ketentuan syariah yang termuat dalam 

fatwa-fatwa DSN-MUI.  

1. Akad Musyarakah,  

Musyarakah merupakan akad yang digunakan dalam 

pembiayaan syariah dalam pola bagi hasil. Istilah ini berkonotasi 

lebih terbatas dari istilah syirkah yang lebih umum digunakan 

dalam fikih Islam. Secara sederhana, syirkah berarti sharing atau 

berbagi. Secara etimologi berarti ikhtilath (percampuran) yaitu 

percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit 

dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah kerja sama antara 

dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu,di mana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan.  

Mekanisme operasional musyarakah adalah perjanjian 

kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk 

menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek yang biasanya 

berjangka panjang. 

Istilah musyarakah tidak ada dalam fikih Islam, tetapi 

baru diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis 

tentang skimskim pembiayaan Syariah yang biasanya terbatas 
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pada jenis syirkah tertentu yaitu syirkah amwal yang dibolehkan 

oleh semua ulama.  

Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut 

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai 

porsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam 

Syafi’i), atau dapat pula berbeda dari porsi modal yang mereka 

sertakan (pendapat Imam Ahmad), sementara itu Imam Abu 

Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda 

dari proporsi modal pada kondisi normal, namun demikian mitra 

yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi 

keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.44 

Adapun ketentuan musyarakah yang diatur di dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 

08/DSN-MUI/ IV/2000, tanggal 13 April 2000, tentang 

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH adalah:45 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 

kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak (akad) 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.  

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern 

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan.  

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan 

 
44 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, hlm. 51-52 
45https://dsnmui.or.id/?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%

2C0&cntnt01articleid=11&cntnt01origid=59&cntnt01detailtempla

te=Fatwa&cntnt01returnid=61, diakses 01 Mei 2022. 

https://dsnmui.or.id/?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=11&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61
https://dsnmui.or.id/?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=11&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61
https://dsnmui.or.id/?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=11&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61
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setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.  

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 

dalam proses bisnis normal.  

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 

wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan 

memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan 

kelalaian dan kesalahan yang disengaja.  

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 

a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang 

nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, 

seperti barang-barang, properti, dan sebagainya erbentuk aset, 

harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh 

para mitra 

b. Kerja, Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja 

bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam 

hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi 

dirinya. Selain itu, Setiap mitra melaksanakan kerja dalam 

musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. 

Kedudukan masingmasing dalam organisasi kerja harus 

dijelaskan dalam kontrak. 

c. Keuntungan, Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas 

untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu 

alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah, Serta 

Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 

dalam akad. 
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2. Akad Mudharabah,  

Akad mudharabah yang dalam praktiknya digunakan 

untuk bentuk pembiayaan pada bank syariah dengan prinsip bagi 

hasil sebagai sistem pendanaan operasional realitas bisnis,46 

dimana pemilik modal atau shahibul maal menyediakan modal 

100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau mudharib untuk 

melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan 

yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan 

kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.47 Dan jika ada 

mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh 

mudharib bukan karena kelalaian yang disengaja maka akan 

ditanggung oleh investor atau shahibul maal.48 Secara umum, 

mudharabah dapat dibagi ke dalam dua jenis akad yaitu: 

a. Mudharabah Muthlaqah, yaitu suatu bentuk kerjasama antara 

shahibul maal dengan mudharib tanpa membatasi spesifikasi 

jenis usahanya, sepanjang usaha tersebut dianggap baik dan 

bisa memberi keuntungan.  

b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu shahibul maal menentukan 

syarat atau pembatasan kepada pengelola dana (mudharib) 

dalam menjalankan usaha 

Maka inti mekanisme mudharabah itu sendiri pada 

dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemberi dana 

dan pengelola dana dengan dasar kepercayaan, kerjasama inilah 

yang merupakan karakter utama dalam pelaksanaan perjanjian 

mudharabah di perbankan syariah. 

 
46 Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan 

Keuangan, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hal 114 
47 Ascaya Diana Yunita, Bank Syari’ah: Gambaran Umum, 

(Jakarta: PPSK BI, 2005), hal. 21 
48 Abdullah Saed, Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas 

Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas, Jakarta; Paramadina, 

2004. hal. 77 
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3. Akad Murabahah  

Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan 

barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang 

disepakati.49Dalam hal ini penjual harus memberi tahu harga 

produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 

sebagai tambahannya, misalnya, seseorang membeli barang 

kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, 

berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dengan 

nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga 

pembeliannya. Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, karena 

definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati. 

Dasar syar’i dari legalitas akad murabahah ini antara lain 

adalah: QS. al-Nisa' [4]: 29 

 

نْ   َ لَّْ أ لِْ إِ اطِ َ ب ل  ا مْ  بِ ُ ك َ ن ي  َ مْ  ب ُ ك َ ل ا وَ م  َ واْ أ ُ ل ُ أ ك َ واْ لَّْ ت نُ ينَْ آمَ ذِ َ اْ ال هَ يُّ َ اْ أ َ ي

مْ   ُ ك ِ انَْ ب نَْ اَللَّْ كَ ْ إِ  ۚ مْ   ُ ك سَ فُ ن  َ واْ أ ُ ل ُ ت ق  َ لَّْ ت ْ وَ  ۚ مْ   ُ ك ن  ْ مِ اض  رَ َ نْ  ت ْ  عَ ة رَ ا جَ ِ كُونَْ ت َ ت

اْ يم  حِ  رَ

 

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan sukarela di antaramu…”50 

Adapun ketentuan akad murabahah yang diatur dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, 

tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah, adalah sebagai berikut: 

 
49 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, vol. II, hlm. 216 
50 Lihat Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, 

hlm. 124 
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Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah: 51 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 

bebas riba. 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah 

Islam. 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 

bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.  

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu 

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 

yang diperlukan.  

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 

tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.  

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian 

khusus dengan nasabah.  

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:  

a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 

barang atau aset kepada bank.  

 
51Lihat dalam http://mui.or.id/wp 

content/uploads/files/fatwa/04-Murabahah.pdf, Diakses tanggal 

02 Mei 2022 

http://mui.or.id/wp%20content/uploads/files/fatwa/04-Murabahah.pdf
http://mui.or.id/wp%20content/uploads/files/fatwa/04-Murabahah.pdf
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b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang.  

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah 

dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan 

janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji 

tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus 

membuat kontrak jual beli. 

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan.  

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 

biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.  

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 

kerugiannya kepada nasabah 

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:  

a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 

dengan pesanannya. 

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan 

yang dapat dipegang 

D. Perjanjian Pembiayaan dalam Bank Syariah 

Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang 

atau lebih dan mengikat satu orang atau lebih. sedangkan 

Pembiayaan adalah kegiatan keuangan dalam bentuk penyediaan 

modal atau alat produksi.  

Perjanjian Pembiayaan (Finacing Agreement) adalah 

kontrak atau perjanjian antara pemasok instalasi dan penerima 

instalasi, dalam hal ini pemasok instalasi menyediakan dana 

untuk membeli barang dari vendor. fasilitas, untuk digunakan oleh 
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penerima peralatan, dan penerima. fasilitas tersebut diperlukan 

untuk melunasi pinjaman, baik dalam bentuk pokok maupun 

bunga, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua 

belah pihak. Perjanjian Pembiayaan (Finacing 

Agreement) berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah untuk 

konsumen dan perusahaan kredit konsumen.52 

Subekti memberikan penegasan bahwa sumber dari 

perikatan adalah perjanjian. Perjanjian itu sendiri merupakan 

suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain, 

sehingga kedua orang itu berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari 

peristiwa ini muncullah hubungan hukum yang disebut sebagai 

perikatan. Selain perikatan itu bersumber dari perjanjian, 

perikatan juga dapat lahir dari sesuatu yang lain yang dinamakan 

undang-undang Dengan demikian, sumber perikatan itu ada dua 

macam, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian, dan perikatan 

yang lahir dari undang-undang.53 Dari pengertian ini, jika 

dihubungkan kepada praktik perbankan syariah yang 

mengeluarkan produk pembiayaan, maka hubungan hukum atau 

perikatan yang terjadi adalah perikatan yang bersumber dari 

perjanjian, yaitu antara pihak bank dan nasabah. 

Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur 

yang memberi wujud pengertian perjanjian antara lain, hubungan 

hukum (rechtsbettrekking) yang menyangkut hukum kekayaan 

antara dua orang (person) atau lebih, yang memberi hak pada satu 

pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. 

Dengan demikian, perjanjian (verbintenis) adalah hubungan 

 
52 Lihat dalam 

https://blog.multiark.com/2022/01/10/perjanjian-pembiayaan-

finacing-agreement/, diakses 02 Mei 2022 
53 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta; PT. Intermasa, 

2010),hal. 1-2 

https://blog.multiark.com/2022/01/10/perjanjian-pembiayaan-finacing-agreement/
https://blog.multiark.com/2022/01/10/perjanjian-pembiayaan-finacing-agreement/
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hukum (rechtsbetrekking) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan 

disahkan cara perhubungannya.54 

Bank Syariah sebagai subsistem dari Sistem Perbankan 

Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, melakukan kegiatan penyaluran dana 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan 

tersebut tertera dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan, 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa:  

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah;  

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;  

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, 

dan istishna’; 

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan  

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 

transaksi multijasa 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, 

tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dari sekian banyak bentuk 

penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk 

pembiayaan tersebut, bank syariah masih mendasarkan pada 

aturan yang ada dalam KUHPerdata terutama Pada Pasal 1320 

KUHPerdata dalam proses pembuatan dari masing-masing 

perjanjian pembiayaan atau biasa disebut dengan perjanjian kredit 

 
54 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet II, hal. 
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bank, termasuk di Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah 

pertama di Indonesia masih menyandingkan antara Prinsip Syariah 

dan aturan yang ada dalam KUHPerdata khususnya buku III 

tentang perikatan.55 Padahal masing- masing bentuk pembiayaan 

tersebut mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda- beda. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut, 

membedakan kegiatan usaha bank syariah menjadi 4 (empat) 

bagian yaitu Mudharabah (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi 

hasil), Musyarakah (pembiayaan berdasarkan prinsip usaha 

patungan), Murabahah (jual- beli barang dengan memperoleh 

keuntungan) dan Ijarah (pembiayaan barang modal berdasarkan 

prinsip sewa). 

Perjanjian kredit bank atau dalam bank syariah disebut 

akad pembiayaan tidak mempunyai suatu bentuk isi/klausula 

baku tertentu karena tidak ditentukan oleh undang- undang 

termasuk tidak dirumuskan dalam Undnag-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Walaupun masing-masing 

seperti yang sudah disebutkan mempunyai bentuk, sifat dan ruang 

lingkup (karakteristik) sendiri seperti yang disebut diatas, maka 

setiap perjanjian yang ada masih mengacu kepada dasar hukum 

umum dari perikatan, seperti yang dikatakan R. subekti :  

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu 

diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi 

adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur 

dalam KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769”  

Namun dalam KUHPerdata itu sendiri pun tidak 

dirumuskan secara tetap mengenai isi dan bentuk dari perjanjian 

 
55 Nur Melinda Sari, Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan 

Bank Syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Dihubungkan Dengan 

UUN0. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h.9 
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kredit tersebut, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 maupun dalam 

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

Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara bank yang 

satu dengan bank yang lainnya tidak sama karena disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing bank akan tetapi pada 

umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis baik 

secara notariil maupun dibawah tangan. setiap bentuk perjanjian 

pembiayaan dibuat oleh corporate legal division dibantu dengan 

notaris, sehingga memungkinkan adanya perbedaan isi perjanjian 

atau klausula dengan bank syariah yang lain sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhan masing-masing bank syariah 

walaupun dalam istilah bentuk akad pembiayaan yang sama yang 

sudah diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut. 

Selain itu, dalam setiap kegiatan usahanya termasuk dalam 

pembentukan perjanjian pembiayaan bank syariah dilarang 

melakukan setiap kegiatan usahanya yang bertentangan dengan 

prinsip syariah dan bank syariah tetap harus tetap berpegang 

teguh terhadap prinsip syariah karena sudah diatur dalam Pasal 

24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, yang mana Undang-Undang tersebut sekarang sebagai 

dasar hukum yang kuat bagi bank syariah, didalam pasal 24 ayat 1 

huruf a dan ayat 2 huruf b menyebutkan : “Bank Syariah dan UUS 

dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan 

Prinsip Syariah.” maka berarti bila terdapat akad muamalah yang 

memperjanjikan hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah 

berarti pula melanggar Pasal 1337 KUHPerdata akibatnya 
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perjanjian tersebut batal demi hukum.56 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 

10/16/PBI/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No. 

9/19/PBI/2007 tentang “Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam 

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah”, pemenuhan Prinsip Syariah 

dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam. 

Ketentuan pokok hukum Islam itu menurut Pasal 2 ayat (3) PBI 

No. 10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah prinsip Keadilan 

dan Keseimbangan (‘adl wa tawazun), Kemaslahatan (maslahah), 

Universalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, 

dan objek haram. Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh 

mengandung hal-hal yang dilarang itu.57 

Dalam Praktiknya Perjanjian kredit bank termasuk di akad 

pembiayaan bank syariah merupakan perjanjian baku (standard 

contract), di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank 

tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir 

(blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (Vorn 

Vrij). Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan 

perjanjian kredit relah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak 

perbankan. Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda 

tangan saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit 

tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitor 

untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang 

diajukan pihak bank. Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan 

kolektif. Pada tahap ini, kedudukan debitor sangat lemah sehingga 

menerima saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak 

 
56 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk 

dan Aspek-Aspek Hukumnya, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 

hlm 134 
57 Ibid, hal. 125 
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perbankan, karena jika tidak demikian calon debitor tidak akan 

mendapatkan kredit yang dimaksud. 

Perjanjian baku dalam industri perbankan hanya dibuat 

sepihak oleh bank. karena dibuat sepihak oleh bank, maka 

perjanjian tersebut sering berat sebelah, yaitu hanya memuat hak-

hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah, dan kurang memuat 

hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank. Dalam 

perjanjian-perjanjian baku yang disiapkan oleh bank itu, sering 

dimuat klausul-klausul yang sangat menekan nasabah, yang 

demikian itu adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan 

asas keadilan, yang mana asas keadilan merupakan salah satu 

asas dalam Prinsip Syariah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan 

oleh Bank Syariah. 

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1) huruf a, 

Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf a pula ditentukan bahwa 

bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang 

bertentangan dengan Prinsip Syariah yang didalamnya harus 

memenuhi unsur keadilan, maka berarti bila terdapat akad 

muamalah yang memperjanjikan hal yang bertentangan dengan 

Prinsip Syariah berarti pula melanggar Pasal 1337 KUHPerdata, 

akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum. 

Oleh karena Bank syariah sampai saat ini dalam 

pembuatan standard contract pembiayaan masih mengacu 

kepada KUHPerdata dan juga kepada Prinsip Syariah yang ada, 

maka untuk bisa memenuhi hal tersebut bank syariah harus 

memperhatikan betul-betul syarat sah suatu perjanjian yang ada 

dalam hukum perikatan dalam KUHPerdata dan juga dalam 

Hukum Islam. Sehingga tidak adanya suatu ketidakadilan dan 

keterpaksaan yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan tersebut. 

Dan semua prinsip dalam KUHPerdata dan Prinsip Syariah dapat 

terpenuhi. 
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1) Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah :  

a. kata “Sepakat” mereka yang mengikatkan dirinya; 

Dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan 

perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal 

yang pokok dari perjanjian yang diadakan.  

b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian; Dalam dunia 

hukum, kecakapan atau cakap hukum untuk membuat 

perjanjian terkait dengan subjek hukum. Pada dasarnya subjek 

hukum terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan 

hukum (recht persoon). Syarat cakap bertindak bagi orang 

perorangan menurut KUHPerdata adalah telah berusia 21 

tahun dan telah lebih dahulu menikah, serta tidak ditaruh di 

bawah pengampuan. Sedangkan bagi badan usaha yang 

berbadan hukum syarat cakap bertindak adalah ketika badan 

hukum tersebut telah didirikan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat 

pengesahan dari menteri, sehingga badan hukum ini memiliki 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta melakukan perbuatan-

perbuatan hukum seperti manusia.58 

c. Mengenai sesuatu hal tertentu; Suatu hal tertentu terkait 

dengan obyek perjanjian atau prestasi yang 

wajibdipenuhi.Prestasi dalam perjanjian harus tertentu atau 

sekurang- kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan objek 

perjanjian sangat diperlukan dalam pemenuhan prestasi (hak 

dan kewajiban). Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan 

kewajiban kedua belah pihak.  

 
58 H.R. Daeng Naja,Hukum Kredit dan Bank Garansi, The 

Banker Hand Book, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 35 
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d. Suatu sebab yang halal; Suatu sebab adalah terlarang apabila 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

ketertiban umum.Dalam pengertian ini pada benda (objek 

hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak 

yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga 

perjanjian itu kuat. Setiap kredit yang telah disetujui dan 

disepakati antara pihak kreditor dan debitor wajib dituangkan 

dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.Format dan 

bentuk dari perjanjian itu pada umumnya diserahkan pada 

bank, namun isi dari perjanjian itu harus jelas sehingga juga 

harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara 

hukum. Isi perjanjian sekurang- kurangnya mencakup 

persetujuan para pihak, besar kredit, bunga, denda, jangka 

waktu kredit dan persyaratan lain yang lazim seperti kewajiban 

debitur untuk menyelenggarakan pembukuan. 

2) Asas-asas dari Perjanjian/perikatan dalam hukum Islam 

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu 

perjanjian, asas ini berpengaruh pada status akad. ketika asas ini 

tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak 

sahnya akad yang dibuat. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri 

melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya, adapun asas-

asas itu adalah sebagai berikut :59 

a. Kebebasan (al-Hurriyah), asas ini merupakan prinsip dasar pula 

dari akad/hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad 

mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari 

segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan 

dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian 

dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau 

 
59Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam 

Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 14-27. 
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lisan) termasuk menetapakan cara-cara penyelesaian bila 

terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini 

dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan 

syariah Islam. 

b. Persamaan atau kesetaraan (al-musawah), asas ini merupakan 

landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian 

mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya, 

pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-msing 

didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.  

c. Keadilan (al-‘adalah), asas ini berkaitan erat dengan asas 

kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan 

lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah 

mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak 

memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. 

d. Kerelaan/konsesnsualisme (al-ridhaiyyah), asas ini menyatakan 

bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas kerelaan 

antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak 

tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa 

operlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam 

hukum Islam, secara umum perjanjian ini bersifat 

kerelaan/konsensual. Kerelaan antara pihak-pihak yang 

berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua 

transaksi. Apabila didalam transaksi tidak terpenuhinya asas 

inni, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan 

cara yang batil (al-akl bil bathil). Transaksi yang dilakukan tidak 

dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang 

saling rela di antara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, 

paksaan, penipuan, dan miss-statement. Jadi, asas ini 

mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi 

dari pihak manapun. Kondisi ridha ini diimplementasikan dalam 

perjanjian yang dilakukan di antaranya dengan kesepakatan 
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dalam bentuk shigat (ijab-qabul) serta adanya konsep khiyar 

(opsi).  

e. Kejujuran dan kebenaran (ash-shidq), Islam dengan tegad 

melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. 

Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak 

yang melakukan perjanjian utnuk tidak berdusta, menipu dan 

melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dilaksanakan, 

maka akan merusak pada legalitas akad yang dibuat. Dimana 

pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian 

dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, 

dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.  

f.  Kemanfaatan (al-Manfaat), maksudnya adalah bahwa akad 

yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi mereka dan tidak boelh menimbulkan 

kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah) 

kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. 

islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan dengan hal-

hal yang bersifat mudharat/mafsadat, seperti jual beli benda-

bendda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak 

bermanfaat apalagi membahayakan. Dengan kata lain, barang 

atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (halal) dan 

baik (Thayyib).  

g. Tertulis (al-kitabah), akad yang dilakukan benar-benar berada 

dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, 

sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (kitabah). Asas 

kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk 

tunai (kredit). Disamping itu pula diperlukan adanya saksi-saksi 

(syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip 

tanggungjawab individu. 
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3. Berakhirnya Akad  

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-

sebab terpenuhinya tujuan akad (tahqiq gharadh al-‘aqd), 

pemutusan akad (fasakh), putus dengan sendirinya (infisakh) 

kematian dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki 

kewenangan dalam akad mauquf. Berikut penjelasan masing-

masing dimaksud :60 

a. Terpenuhinya tujuan akad 

b. Terjadi pembatalan/pemutusan akad (fasakh) 

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.  

d. Tidak ada izin dari yang berhak, dalam hal akad mauquf (akad 

yang keabsahannya bergantung pada pihak lain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Ibid,  hlm. 58-60 
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BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA 

PERBANKAN SYARIAH 
 

A. Pendahuluan 

Perkembangan  industri  perbankan  dan  keuangan  

syariah  di  Indonesia belakangan  ini  mengalami  kemajuan  

yang  sangat  pesat.  Diantaranya  adalah perbankan syariah, 

asuransi syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Begitu juga 

dengan kegiatan usaha syariah pada sector riil seperti hotel 

syariah, kolam renang syariah, multi level marketing syariah dan 

sebagainya. 

Menurut    data    bank   Indonesia,    perkembangan    

perbankan    syariah mengalami kemajuan yang spektakuler. 

Sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat  terbatas,  

bahkan  hanya  ada  satu  bank  syariah,  yaitu  Bank  Muamalat 

Indonesia  dengan beberapa  kantor cabang.  Sementara  data  

bank Indonesia  per Januari 2008 menunjukkan  bahwa jumlah 

jumlah Bank  Umum Syariah  (BUS) sebanyak 3 unit, yaitu 

Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM),  

dan  Bank  Mega  Syariah  Indonesia  (BSMI).  Dan  jumlah  Unit  

Usaha Syariah  (UUS)  dari  bank  konvensional  sebanyak  114,  

serta  jaringan  kantor layanan syariah sejumlah 711 unit. 

Perhitungan ini belum termasuk jumlah Baitul Mal wa Tamwil, 

hotel syariah,  pegadaian syariah, dan lainnya yang juga mulai 

menjamur  di Negara  ini.  Selanjutnya  berdasarkan  data  dari  

OJK  per  Oktober 2017, di Indonesia kini telah berdiri 13 BUS, 

21 UUS, dan 167 BPRS. 

Dari  total  bank  syariah  di  atas,  tercatat  jumlah  

nasabah  yang  berhasil digandeng sebanyak 21 juta orang. 

Sementara jumlah tenaga kerja  (SDM) yang terserap untuk 

bekerja di bank-bank syariah tersebut mencapai lebih dari 52 
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ribu orang. Dan untuk asset seluruh bank syariah sendiri per 

Oktober 2017 lalu telah mencapai Rp 273, 44 Triliun. 

 

Meskipun      perkembangan      lembaga      perbankan      

dan      keuangan syariah  demikian  cepat,  namun  dari  sisi  

hokum  dan  peraturan   perundang- undangan yang 

mengaturnya masih jauh tertinggal. Termasuk juga hokum-

hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis 

perbankan syariah itu. Ada   berbagai   permasalahan   yang   

potensial   timbul   dalam   praktek perbankan  syariah  antara  

bank  dengan   nasabah.  Kemungkinan-kemungkinan sengketa 

biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara 

realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan aturan 

main yang diperjanjikan, layanan dan alur  birokrasi  yang  

tidak  masuk  dalam  draft  akad,  serta  komplain  terhadap 

lambatnya  proses   kerja.  Pada  awalnya  yang  menjadi  

kendala  hukum  bagi penyelesaian   sengketa   perbankan   

syariah   adalah   hendak   dibawa   kemana penyelesaiannya,  

karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan  syariah  sebagai 

landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan 

wewenang Pengadilan saat itu menurut UU No. 7 Tahun 1989 

hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh. Hal inilah yang melatar 

belakangi lahirnya UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan 

kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

yang menetapkan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di 

bidang ekonomi Syariah. 

 

B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan  merupakah  produk perbankan syariah 

yang memiliki  risiko yang cukup tinggi apabila nasabah tak 

mampu membayar angsuranya, akibatnya terjadilah 
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pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah 

suatu kondisi dimana nasabah tidak mampu membayar 

sebagian atau seluruh jumlah uang dari jumlah yang disepakati 

dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuranyang 

telah detetapkan.61 

Dalam(Peraturan  Bank  Indonesia  No.  7/2/PBI/2005  

Pasal 12 ayat  3) praktik perbankan kualitas pembiayaan terbagi 

atas 5 kategori: 

a.  Lancar apabila nasabah mampu membayar 

angsuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang 

telah disepakati. 

b. Dalam  perhatian  khusus  yaitu  suatu  kondisi  

dimana  nasabah  menunggak namun tak melampaui 

90 hari. 

c. Kurang lancar yaitu dim ana nasabah tidak 

membayar angsuran melebihi 90 hari. 

d. Diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan selama 

180 hari. 

e. Kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran 

pokok beserta bunga yang melampaui 270 hari. 

Firman Allah SWT tentang pembiayaan  bermasalah 

terdapat dalam Q.S yusuf ayat 67 

 

احِدَ  بَابَ  مِنَۡ  تدَۡخُلُوۡا لََ يٰبنَىَِ  وَقَالََ ادۡخُلُوۡا و  قَةَ  ابَۡوَابَ  مِنَۡ و  تفََر ِ  عَنۡكُمَۡ اغُۡنىَِۡ وَمَاَ  ََ مُّ

لُوۡنََ نََ اٰللَِّ مِنَۡ شَىۡء   اِنَِ الۡحُكۡمَُ اِلَ  لِِلَََِٰ  عَليَۡهَِ توََك لۡتََُۚ وَعَليَۡهَِ فلَۡيتَوََك لَِ الۡمُتوََك ِ  م ِ

 

  Terjemahnya: 

Dan Ya'qub  berkata:  "Hai anak-anakku  janganlah  kamu 

(bersama-sama) masuk dari  satu  pintu gerbang,  dan  

 
61 Turmudi, ‘Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Pada Lembaga PerbankanSyariah’, Jurnal  Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 

1.1 (2016), 97–98. 
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masuklah  dari  pintu-pintu  gerbang yang  berlain-lain;  

namun  demikian  aku  tiada  dapat  melepaskan  kamu 

Barang   sedikitpun   dari   pada   (takdir)   Allah.  

Keputusan   menetapkan (sesuatu)   hanyalah   hak  Allah;  

kepada-Nya-lah   aku   bertawakkal   dan hendaklah kepada-

Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri". 

 

C. Penyelesaian Sengketa  Menurut Tradisi Islam 

 

Penyelesaian  Sengketa  dalam  Tradisi  Islam  Sengketa  

pada  hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu 

perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. 

Sengketa muncul sebagai akibat  dari terjadinya tindakan- 

tindakan   yang   melanggar   kesepakatan,    adanya    wan   

prestasi   perjanjian, kecurangan, perbedaan interpretasi 

terhadap aturan hukum, persaingan tidak sehat, pemalsuan, 

penipuan dan sebagainya. Namun demikian dengan adanya 

sengketa, para   pihak   diberikan    kebebasan    untuk   

menentukan    mekanisme    pilihan penyelesaian   sengketa   

yang   dikehendaki,   apakah   melalui   jalur   peradilan 

(litigation) ataupun melalui  jalur di luar peradilan (nonlitigation).  

Dalam tradisi Islam  terdapat  beberapa  jalur  penyelesaian  

sengketa  yakni  jalur  penyelesaian diluar peradilan yaitu  

musyawarah,  as-sulh,  tahkim, hisbah,  dan jalur peradilan 

(qadha). 

a.  Musyawarah;   Musyawarah   merupakan   tradisi  Islam  

tertua   dalam menyelesaikan  berbagai  urusan,  termasuk  

dalam  hal  menyelesaikan  sengketa. Kata Syûrâ berasal dari 

kata syawara yang berarti berunding, urun rembug atau 

mengatakan   dan  mengajukan   sesuatu.   Menurut  Istilah,   

musyawarah   adalah perundingan  antara  dua  orang  atau  

lebih  untuk  memutuskan  masalah  secara bersama-sama  

sesuai  dengan  yang  diperintahkan  Allah.  Musyawarah  
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sendiri merupakan jalan yang dianjurkan oleh Al-Qur’an 

untuk menyelesaikan berbagai persoalan  

manusia/masyarakat  termasuk  dalam hal menyelesaikan  

konflik  atau sengketa. Dalam hal menyelesaikan sengketa, 

tidak kedua pihak yang bersengketa melakukan  pertemuan,  

dialog,  diskusi  dengan  tujuan  untuk mencari  titik temu 

(mufakat)  sehingga  persoalan  yang  disengketakan  tidak  

berlanjut  dan  dapat diselesaikan dengan baik. 

 

b.  As-Sulh (Perdamaian) Secara bahasa, “sulh” berarti meredam 

pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu 

jenis akad atau  perjanjian untuk mengakhiri 

perselisihan/pertengkaran  antara dua pihak yang  

bersengketa  secara damai. Perdamaian harus menjadi 

fundamen dalam menyelesaikan sengketa. Al- Qur’an sendiri 

menyatakan bahwa perdamaian itu adalah cara yang terbaik 

dalam menyelesaikan  sengketa  “as-shulhu  khair”  Dalam  

kaidah  fiqh juga  dinyatakan bahwa as-shulhu sayyid al-

ahkam, perdamaian itu adalah hakim yang utama, atau dalam 

bahasa hukum konvensional dikenal istilah premium 

remedium. 

c. Tahkim  (arbitrase)   Dalam   perspektif   Islam,   “arbitrase”   

dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri 

berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi,  tahkim 

berarti menjadikan  seseorang sebagai  pencegah suatu 

sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang 

sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni 

pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh  dua  

orang  yang  berselisih  atau  lebih,  guna  menyelesaikan  

perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan 

disebut dengan “Hakam” 

d.   Hisbah,    Hisbah   bermakna   menghitung   (computing,    

reckoning, calculating),  berfikir  (thinking),  memberi  opini,  
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pandangan  atau  pertimbangan (making opinion, 

argumentation, or consideration). Orang yang diberi tugas 

untuk mengelola  lembaga  hisbah  dinamakan  Muhtasib.   

Al-Shizary  dan  Taimiyyah hisbah adalah lembaga yang 

diberikan kewenangan untuk menyeru kepada yang baik dan 

melarang berbuat munkar  yang tidak termasuk  pada fungsi 

peradilan (wilayah  al-qadh)  atau  wilayah  lainnya.  Pada  

konteks  ini,  hisbah  merupakan lembaga  yang  dibentuk  

baik  oleh  Negara  maupun  oleh  non-negara  (swasta, 

masyarakat)  untuk  memberikan  pengawasan  terhadap  

kegiatan  ekonomi  dan bisnis termasuk  dalam hal 

menyelesaikan  sengketa  bisnis. Model  penyelesaian dalam  

forum  ini  dalam  sejarahnya  lebih  menekankan  pada  

sengketa-sengketa antara  konsumen dan produsen meskipun 

tidak menutup kemungkinan terhadap perkara lain. 

e. Qadha (Peradilan/ Litigation) Menurut arti bahasa, al 

Qadha  berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah 

berarti “menetapkan hukum syara‟ pada  suatu  peristiwa  

atau  sengketa  untuk  menyelesaikannya  secara  adil  dan 

mengikat”.   Adapun   kewenangan   yang   dimiliki   oleh   

lembaga   ini   adalah menyelesaikan  perkara-perkara  

tertentu  yang  berhubungan  dengan  masalah  al ahwal   asy  

syakhsiyah   (masalah   keperdataan,   termasuk   didalamnya   

hukum keluarga), dan masalah jinayat  (yakni hal-hal yang 

menyangkut  pidana). Orang yang diberi wewenang 

menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi 

(hakim).  Masing-masing  pihak  yang  bersengketa  

menyelesaikan  sengketa  di peradilan.  Sejumlah  pihak  

berkedudukan  sebagai  penggugat/pemohon,  Sentara pihak  

atau  pihak-pihak  lainnya  berkedudukan  sebagai  

tergugat/termohon.  Para penegak  hukum  terutama  hakim,  

menerima,  memeriksa,  dan memutus  perkara yang diajukan 

kepadanya 
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D. Regulasi Penyelesaian Sengketa  Perbankan Syariah 

Pasal    24    (2)    Undang-Undang  Dasar    1945    

menyatakan    bahwa: kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  oleh  

sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan   yang   

berada   di   bawahnya   dalam   lingkungan   Peradilan   Umum, 

lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan  Militer,  

dan  lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Hal ini kemudian dipertegas  pada  

Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  Nomer  4 tahun  2004 

yang  diamandemen  dengan  Undang-  Undang  Nomer  48  

tahun  2009.  Kedua peraturan perundangan tersebut 

menyatakan bahwa  sebagai  pelaksana  peradilan di   Negara   

ini   adalah   keempat   lembaga  Peradilan tersebut  yang 

kemudian mengerucut  kepada  Mahkamah  Agung.  Tidak ada 

forum  lain diluar ketentuan tersebut. 

Akan tetapi, dengan munculnya regulasi yang mengatur 

tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa 

lainnya, seperti  undang-undang nomer 30 tahun  1999  

tentang  Arbitrase  dan  alternative   Penyelesaian  Sengketa,  

maka terbukalah  peluang  lain  untuk  menyelesaikan  sengketa  

di  luar  dari  lembaga- lembaga ligitasi yang telah disebutkan 

sebelumnya. Alternative ini kemudian yang dikenal dengan 

penyelesaian non litigasi, diantaranya adalah dengan 

musyawarah, negoisasi, mediasi dan arbitrase. Sedangkan  

penyelesaian  sengketa  terkait  perbankan  syariah  setidaknya 

sudah  diatur secara  langsung  dalam tiga peraturan  

perundang-undangan.  Yaitu Pasal 49 Undang Undang nomer 3 

tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang Undang 

nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, dan  

Putusan Bank Indonesia (PBI) nomer 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan 

Dana dan  Penyaluran serta  Pelayanan Jasa  Bank Syariah. 
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Pasal  49  Undang  Undang  nomer  3  tahun  2006  

menyatakan   bahwa Peradilan    Agama    bertugas    dan    

berwenang    memeriksa,    memutus,    dan menyelesaikan  

perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  

beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi  syariah.  penjelasan  

Pasal  49 huruf  (i) Undang  Undang  nomer  3 tahun 2006 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” 

adalah perbuatan  atau  kegiatan  usaha   yang  dilaksanakan   

menurut  prinsip  syariah, diantaranya  adalah;  bank  syariah,  

lembaga  keuangan  mikro  syariah,  asuransi syariah, 

pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga 

keuangan syariah, dan bisnis syariah. 

Manakala  Pasal 55 Undang Undang nomer 21 tahun 

2008  menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait 

perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua  jalur  

peradilan,  yaitu;  pertama,  dilakukan  oleh  peradilan  dalam  

lingkup Peradilan Agama.  

Dan kedua, diluar peradilan Agama dalam hal para pihak 

telah memperjanjikan  melalui  akad  penyelesaian sengketa  

selain melalui  Pengadilan Agama,  dengan  catatan  

penyelesaian  sengketa  tadi  tidak  boleh  bertentangan dengan 

prinsip syariah. yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa 

dilakukan di luar Peradilan Agama sesuai isi akad” adalah upaya-

upaya berikut; 

a. Musyawarah 

b. Mediasi perbankan 

c. Melalui Badan Arbitrase yariah Nasional 

(Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, 

dan/atau 

d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum. 
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Sedangkan Pasal 4 PBI nomer 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  

Dana  dan  Penyaluran  serta  Pelayanan Jasa Bank   Syariah   

menjelaskan   bahwa   penyelesaian   sengketa   antar   bank 

dengan nasabah dilakukan secara musyawarah. Jika 

musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka  penyelesaian 

sengketa  dilakukan  melalui  mediasi,  termasuk mediasi   

erbankan.   Dan   jika   mediasi   tidak   mencapai   kesepakatan 

maka  penyelesaian dilakukan melalui mekanisme arbitrase 

syariah atau melalui lembaga peradilan yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Sebagai catatan, 

PBI nomer 9/19/PBI2007 menyebut istilah bank sebagai ganti 

dari istilah Bank   Umum   Syariah    (BUS),   Unit   Usaha    

Syariah    (UUS)    dan   BankPembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS).62 

Restrukturisasi  pembiayaan  adalah  upaya  yang  

dilakukan  bank  untuk membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui 

a. Penjadwalan  kembali  (rescheduling),  yaitu  

perubahan  jadwal  pembayaran kewajiban nasabah 

atau jangka waktunya; 

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan 

sebagian atau seluruh persyaratan  Pembiayaan  

tanpa  menambah  sisa  pokok  kewajiban nasabah 

yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain 

meliputi: perubahan jadwal pembayaran;   perubahan   

jumlah   angsuran;   perubahan   jangka   waktu; 

Perubahan   nisbah   dalam   pembiayaan   

mudharabah   atau   musyarakah; Perubahan   

proyeksi   bagi   hasil   dalam   pembiayaan   

 
62 Murtadho Ridwan, ‘Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

Di Indonesia’, MALIA, 1 (2017), 45–56 

<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867>. 
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mudharabah   atau musyarakah; Pemberian 

potongan. 

c.  Penataan kembali (restructuring),  yaitu perubahan 

persyaratan  Pembiayaan yang  antara  lain  meliputi:  

Penambahan  dana  fasilitas  pembiayaan  bank; 

Konversi akad pembiayaan;  Konversi pembiayaan  

menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 

menengah; dan/atau; Konversi pembiayaan menjadi 

penyertaan modal sementara pada perusahaan 

nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling 

atau reconditioning.63 

Dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  ada  

beberapa  hal  yang dapat    dilakukan    oleh    pihak    bank    

yaitu    rescheduling,    reconditioning, restructuring,  

penyelesaian melalui barang jaminan serta penghapusbukuan. 

a. Penjualan   (rescheduling)   yaitu   merubah   jadwal   

pembayaran   nasabah ataupun merubah jangka waktu 

pembayaranya. 

b. Persyaratan kembali (reconditioning) ialah perubahan 

seluruh atau sebagian prasyarat  pembiayaan  antara  

lain  perubahan  jadwal  pembayaran,  jumlah angsuran, 

jangka waktu dan pemberian potongan  sepanjang 

tidak megubah saldo pembiayaan atau piutang. 

c. Penataan kembali (restructuring)  diberikan kepada 

nasabah yang kesulitan dalam membayar angsuranya  

yaitu pokok dan bunga kredit  namun masih memiliki  

prospek  yang  baik  dan  mampu  membayar  

kewajiban  setelah restrukturisasi  dilakukan 

(Peraturan Bank Indonesia  Nomor: 7/2/PBI/2005 

Pasal 1). 

 
63 Suhaimi  and  Asnaini,  ‘Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  

Syariah’,  Al-INTAJ,  4.2 (2018), 176–91 
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d.  Eksekusi  jaminan,  jaminan  diinterprestasikan  

sebagai  jaminan  kepastian hukum  kepada  pihak  

bank  artinya  bahwa  barang  yang  dijaminka  oleh 

nasabah harus siap apabila sewaktu-waktu  akan  

dieksekusi  gunanya ialah untuk melunasi hutang 

nasabah. 

e.   Penghapusbukuan  gunanya  ialah untuk  

mengeluarkan  rekening  aset  yang sudah tidak 

produktif  dari pembukuan. Namun meski telah 

dihapus hal itu hanya  bersifat  administratif  sehingga  

penagikan  terhadap  nasabah  tetap dilakukan. 

Melihat regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa 

perbankan syariah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

macam forum penyelesaian sengketa perbankan  syariah, yakni; 

forum ligitasi yang  diperankan  oleh peradilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama, dan forum  non ligitasi yang terdiri dari 

beberapa pilihan, yaitu; musyawarah,  mediasi  perbankan, 

arbitrase syariah, dan Peradilan Umum. Pertama,  Musyawarah.  

Musyawarah  atau   negosiasi  antar   dua    pihak yang 

bersengketa  adalah   cara   pertama   yang   selalu   dilakukan 

oleh   civitas perbankan  syariah  dalam  menyelesaikan  

permasalahan  yang  muncul.  Upaya musyawarah ini dilakukan 

secara interm antara pihak bank dengan nasabah saja tanpa 

melibatkan pihak ketiga dari luar. Kedua pihak berusaha untuk 

bernegoisasi mencari kesepakatan sebagai penyelesaian 

masalah. Di dalam struktur kepengurusan sebuah bank, 

biasanya terdapat jabatan- jabatan  fungsional  yang  bertugas  

untuk  menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam 

proses perbankan.  

Upaya ini lebih bersifat kekeluargaan, efisien, dan efektif. 

Oleh sebab itu, hingga saat ini masih sangat sedikit sengketa 

yang sampai ke jalur arbitrase,  apalagi ke  lembaga  peradilan.  

Karena  sengketa  yang terjadi sudah bisa ditangani langsung di 
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dalam masing-masing bank. Salah  seorang  angota  bisang  

hokum  dan  advokasi  dari  Asosiasi  Bank Syariah  Indonesia  

(Asbisindo)  mengakui  bahwa  belum  banyak  kasus  sengketa 

atau perkara di bank syariah yang amsuk ke pengadilan, baik itu 

Peradilan Agama ataupun Peradilan Umum karena sebagian  

besar kasus  yang  etrjadi masih bisa diselesaikan  dengan  cara  

musyawarah.  Seperti  di  sebuah  BPRS  di   Bekasi, masalah 

yang terjadi selama ini masih bisa diselesaikan dengan cara 

musyawarah melalui  bagian  Remedial  BPRS  sehingga  tidak  

harus  sampai  di  pengadilan. Begitu juga yang diungkapkan oleh 

salah seorang direktur Bank Syariah Mandiri, bahwa kasus-kasus 

sengketa yang dibawa ke pengadilan masih relative sedikit. 

Melihat pernyataan tersebut di aats, maka jelas bahwa 

upaya musyawarah masih   sangat   efektik  dan  efisien   sekali   

untuk   menyelesaiakn   kasus   yang terjadidalam  perbankan  

syariah.  hanya  saja  jika  melalui  negoisasi  ini  tidak dihasilkan 

kata mufakat, barulah kemudian ditempuh cara mediasi. 

a. Mediasi Perbankan 

Dalam Peraturan Mahkamah  Agung nomer 02/2003 

Pasal 1 butir  6, mediasi adalah penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh 

mediator. Sementara pengertian mediator pada Pasal 1 butir 

5  adalah;  Pihak  yang  bersifat  netral  dan  tidak  memihak,  

yang  berfungsi membantupara   pihakdalam   mencari   

berbagai   kemungkinan   penyelesaian sengketa. Mediasi 

adalah suatu prosedur penengahan di mana seorang 

bertindak sebagai  kendaraan  untuk  berkomunikasi  antara  

pihak  sehingga  pandangan mereka yang  berbeda  atas  

sengketa  tersebutdapat  difahami  dan  mungkin 

didamaikan, tetapi tanggungjawab utama tercapainya suatu 

perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri. 

Dari definisi ini jelas bahwa mediasi merupakan suatu 

proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para 
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pihak yang  bersengketa  mendiskusikan  perbedaan-

perbedaan  secara  pribadi dengan  bantuan  pihak  ketiga  

yang  netral  dan  objektif.  Mediator  sendiri ditunjuk 

bersama- sama oleh para pihak yang sesuai dengan sifat 

perkaranya. Di Indonesia terdapat sebuah lembaga mediasi, 

pusat mediasi nasional (PMN), yang   merupakan   sebuah   

lembaga   independen   alternatif  penyelesaian sengketa 

untuk menyelesaikan sengketa-sengketa komersial. Dalam  

praktiknya,   sebagai  bagian  dari  proses  mediasi,   

mediator dapat  berbicara  langsung  secara  rahasia  dengan  

masing-masing  pihak tanpa dihadiri   oleh   pihak   lain.   Hal  

ini  menunjukkan   bahwa   mediasi masih nmerupakan   

bagian   yang   berantai   dengan   musyawarah   atau   

negosiasi sebelumnya.  Hanya  saja  pada  mediasi  

melibatkan  pihak   ketiga  sebagai mediator dan hal tersebut 

tidak ada pada musyawarah atau negoisasi. 

Akhir   dari   sebuah   proses   mediasi   bisa   salah   

satu   dari   dua kemungkinan,  pertama: apabila tercapai 

suatu kesepakatan,  para  pihak akan menandatangani   

sebuah   dokumen   penyelesaian   yang       selanjutnyaakan 

diproses ke  dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Kedua: 

Jika kesepakatan tidak   tercapai,    para   pihak   mengakhiri    

mediasi    dengan    mengajukan pengunduran diri dari proses 

mediasi. Pengunduran diri  ini  diajukan   secra tertulis  

kepada  mediator  atau  para  pihak lainnya. Lalu, 

berdasarkan Pasal 6 (9) Undang Undang nomer  30 tahun 

1999, jika upaya mediasi gagal, para pihak  berdasarkan   

kesepakatan   secara  tertulis  dapat  mengajukan   upaya 

penyelesaian melalui lembaga arbitrase. 

b. Abirtrase Syariah 

Arbitrase    syariah   adalah   model   forum    

penyelesaian    sengketa perbankan  setelah  musyawarah  

dan mediasi.  Di Indonesia  terdapat  sebuah lembaga  
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arbitrase  syariah yang bernama  Badan  Arbitrase  Syariah  

Nasional (BASYARNAS).    BASYARNAS    merupakan    sebuah   

forum   alternative penyelesaian  sengketa  atau  perkara  di 

industry  perbankan  syariah,  maupun juga di lembaga 

keuangan syariah yang lain. 

Basyarnas    sebelumnya    bernama    Badan    

Arbitrase     Muamalat Indonesia  (BAMUI),    yang   

merupakan    titik   awal    kehadiran    lembaga arbitrasse  

Islam  di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

memprakarsai pendirian BAMUI pada 21  Oktober  1993.  

Lalu  pada  24  Desember  2003 nama   BAMUI   diganti    

menjadi  BASYARNAS       berdasarkan       rapat Dewan    

Pimpinan    MUI    nomer    Kep-09/MUI/XII/2003.  

BASYARNAS sendiri  merupakan  salah  satu  perangkat  dari 

organisasi MUI.  

 

Kewenangan  Basyarnas  sebagai  lembaga  permanen  

yang  didirikan MUI  berfungsi  menyelesaikan  kemungkinan  

terjadinya  sengketa  muamalat yang timbul dalam hubungan 

perdagangan, industry,  keuangan, dan jasa. Di samping itu, 

badan ini dapat memberikan  suatu  rekomendasi  atau 

pendapat . 

Hukum,  yaitu  pendapatt  yang    mengikat  tanpa    

adanya    suatu    persoalan tertentu  yang  berkenaan 

dengan pelaksanaan perjanjian, yang sudah barang tentu   

atas   permintaan   para   pihak   yang   mengadakan   

perjanjian   untuk diselesaikan. 

BASYARNAS       memiliki       keistimewaan-

keistimewaan       yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Dari   sisi   kerahasiaan, dimana   

penyelesaian  sengketa di   basyarnas 

dilakukan dalam   siding   tertutup,   

sehingga   menjamin   rahasia   dan 
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menjaga  martabat masing-masing pihak, 

serta bisa menjaga ukhuwah. 

2) Memberikan kepercayaan kepada  para  

pihak  karena  penyelesaiannya secara 

terhormat dan bertanggung jawab. 

3) Para  pihak  menaruh  kepercayaan  yang  

besar  kepada  arbiter,  akrena ditangani 

oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. 

4) Efisiensi   waktu,   karena   proses   

pengambilan   keputusannya   cepat, 

dengan tidak melalui prosedur  yang 

berbelit-belit  serta  dengan biaya yang  

murah.  Basyarnas  harus  bisa  memutus  

sengketa  yang  masuk dalam waktu paling 

lambat 180 hari (6 bulan). 

5) Keputusan  bersifat  final  and  binding,  

sehngga  masing-masing  pihak harus 

menerima dan melaksanakan keputusan 

yang ada, dan tidak ada lagi upaya hukum 

selanjutnya, baik berupa banding maupun 

kasasi. Hal ini juga menjunjung efisiensi 

waktu. 

6) Para  pihak  menyerahkan  penyelesaian  

sengketanya  secara  sukarela kepada 

orang-orang (badan) yang dipercaya 

sehingga para  pihak juga secara  sukarela  

akan     melaksanakan     putusan     

arbiter     sebagai konsekwensi    atas    

kesepakatan  mereka  mengangkat  arbiter  

karena hakekat  kesepakatan  itu  

mengandung   janji  dan  setiap  janji  

harus ditepati. 
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7) Di dalam proses arbitrase padahakekatnya 

terkandung perdamaian dan musyawarah.   

Sedangkan   musyawarah   dan   

perdamaian   merupakan keinginan nurani 

setiap orang 

8) Khusus  untuk  kepentingan  Muamalat  

Islam  dan   transaksi  melalui Bank   

Muamalat   Indonesia   maupun   BPRS,   

BASYARNAS   akan memberi  peluang  bagi  

berlakunya  hukum   Islam  sebagai  

pedoman penyelesaian perkara, karena di 

dalam  setiap kontrak terdapat klausul 

diberlakukannya penyelesaian melalui 

BASYARNAS. 

Di     samping     keistimewaan     diatas,     

juga     terdapat     beberapa kelemahan basyarnas. 

Pesatnya perkembangan  lembaga  keuangan syariah 

di Indoneisa,  belum seimbang  dngan perkembangan  

basyarnas  sebagai sebuah lembaga  arbiter  yang  

baru  lahir  di  Indonesia.  Oleh  sebabnya  sebaiknya 

basyarnas  melakukan  pengaturan   manajemen  

dan  SDM  yang  ada.   

Jika dibandingkan  badan  arbitrase   di  

Negara  ini,  seperti     Badan     Arbitrase Nasional   

Indonesia   (BANI)   dan  Badan  Arbitrase Pasar 

Modal Indonesia (BAPMI), maka Basyarnas yang 

relative baru berdiri masih harus berbenah. 

Pembenahan  mencakup  seluruh  aspek  sarana  

dan  prasarana  yang  ada  di Basyarnas.   Baik   yang   

menyangkut   SDM,   maupun   infrastruktur   yang 

digunakan. Karena untuk dapat menjadi lembaga 

yang dipercaya masyarakat, basyarnas harus 

mempunyai performa yang baik, gedung yang 
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representative, administrasi yang tertata, 

kesekertariatan yang selalu siap melayani para pihak 

yang bersengketa, dan arbiter yang mampu 

membantu penyelesaian sengketa dengan tepat 

sasaran dan memuaskan.  

Kondisi intern yang baik tersebut akan 

bertambah baik apabila didukung dengan  law  

enforcement dari  pemerintah tentang  purusan final  

and banding dalam penyelesaian sengketa di 

arbitrase. Keterbatasan  jaringan   kantor   Basyarnas   

di   daerah   juga   menjadi satu kelemahan karena 

basyarnas baru beroperasi di Jakarta.  

Pengembangan jaringan kantor basyarnas baru 

diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan 

pelayanan     kepada     masyarakat     mengiringi     

eksistensi     pertumbuhan perkembangan perbankan 

syariah yang juga tidak kalah pesat di daerah-daerah 

setiap  propinsi  di  Negara  ini.  Pada   dasarnya  

basyarnas  sebagai  sebuah lembaga yang tidak 

terpisah dari tubuh MUI juga dapat mengikuti 

keberadaan kantor cabang MUI di setiap daerah. Hal 

ini untuk sementara bisa dijadikan upaya 

pengembangan basyarnas ke daerah-daerah dalam 

waktu yang relative singkat. 

Selain   arbitrase   syariah,   para    pihak  juga    

dapat  memilih   jalur ligitasi  (peradilan)  untuk  

menyelesaiakan  sengketa  perbankan  syariah.  atau 

sebelum  dihasilkan  putusan  para  pihak  juga  

dimungkinkan  untuk  sepakat beralih  dari arbitrase  

kepada  jalur  ligitasi.  Namun  begitu  peradilan  

adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara 

tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang 

berasal dari arbiter   jika   sebelumnya telah   
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menangani kasus tersebut  sebagai bahan 

pertimbangan dan untuk menghindari lamanya 

proses penyelesaian. 

 

c.  Peradilan Agama 

Pada tahun 90-an terjadi perdebatan diberbagai 

kalangan tentang badan peradilan mana yang berhak 

menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan    

syariah.    apakah    menjadi    kewenangan    pengadilan    

umum atau pengadilan agama. Karena belum ada undang-

undang yang secara tegas mengatur hal   tersebut,   maka   

masing-masing   mencari   landasan   hokum yang  tepat.   

Lalu dengan diamandemennya  Undang Undang nomer 7 

tahun 1989  tentang Peradilan  Agama  oleh Undang  Undang  

nomer  3 tahun  2006 tentang  Perubahan  atas  Undang  

Undang  nomer    7    tahun  1989,     maka perdebatan  

tentang siapa   yang   berwenang  untuk  menyelesaikan  

sengketa perbankan syariah sudah terjawab. 

Amandemen Undang Undang nomor 7 tahun 1989 

menjadi wewenang kekuasaan   Peradilan   Agama   

bertambah   luas.   Sebelumnya   sebagaimana diatur dalam 

Pasal  49  UU  tersebut, Peradilan Agama   hanya   bertugas 

dan berwenang   memeriksa,   memutus,   dan   

menyelesaikan   perkara   ditingkat pertama antara orang- 

orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) 

kewarisan,  wasiat dan  hibah  yang dilakukan  berdasarkan  

hokum Islam, dan (c) wakaf dan sedekah. 

 

 Lalu dengan adanya amandemen Undang Undang 

tersebut,   maka   ruang   lingkup   tugas   dan   wewenang   

Peradilan   Agama diperluas Berdasarkan  Pasal 49 huurf (i) 

UU nomer 3 tahun 2006  Pengadilan Agama  bertugas  dan  

berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan 
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perkara  ditingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  

beragama  Islam  dalam bidang  ekonomi  syariah  yang  

meliputi;  bank  syariah,  lembaga  keuangan mikro  syariah,  

asuransi  syariah,  reasuransi   syariah,  reksa  dana  

syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka   

menengah   syariah,   sekuritas syariah,    pembiayaan  

syariah,    pegadaian  syariah,  dana  pension  lembaga 

keuangan syariah dan bisnis syariah. 

Dalam   penjelasan    Pasal   49   tersebut   

diantaranya    menyatakan: “Yang  dimaksud    dengan   

‘antara   orang-orang    yang    beragama    Islam’ adalah      

termasuk   orang   atau   badan   hokum   yang   dengan   

sendirinya menundukkan  diri dengan  sukarela  kepada  

hokum  Islam  mengenai  hal-hal yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini. Dari 

penjelasan Pasal 49 ini, maka seluruh nasabah lembaga 

keuangan syariah atau bank  konvensional  yang  membuka  

unit  usaha  syariah  dengan  sendirinya terikat  dengan  

ketentuan  ekonomi  syariah,  baik  dalam  pelaksanaan  

akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. 

Adapun    sengketa    dibidang    ekonomi    syariah    

yang  menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah: 

1) Sengketa  dibidang  ekonomi  syariah  

antara  lembaga  keuangan   dan lembaga 

pembiayaan syariah dengan nasabahnya. 

2)  Sengketa  dibidang  ekonomi  syariah  

antara  sesame  lembaga  keuangan dan 

lembaga pembiayaan syariah. 

3)   Sengketa dibidang ekonomi syariah 

antara orang-orang yang beragama Islam, 

yang mana akad perjanjiannya  

disebutkan  dengan  tegas bahwa kegiatan   
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zusaha   yang   dilakukan   adalah   

berdasarkan   prinsip-prinsip syariah. 

Selain  dalam hal kewenangan  sebagaimana  

diuraikan,  Pasal 49  UU nomer 3 tahun 2006 juga 

mengatur tentang kompetensi  absolut  Pengadilan Agama.   

Oleh   sebab   itu,   pihak-pihak   yang   melakukan   perjanjian   

yang berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak 

dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di pengadilan 

yang lain.  

Apabila sebagaimana tercantum dalam penjelasan 

umum UU nomer 3 tahun 2006 alinia ke-2, pilihan hokum 

telah dinyatakan dihapus. Oleh sebab itu, dalam draft-draft 

yang dibuat oleh beberapa   perbankan   syariah   berkaitan   

dengan    perjanjian   pembiayaan murabahah,  akad  

mudharabah   dan  akad-akad   yang  lain     yang     masih 

mencantumkan  klausul  penyelesaian  sengketa  di  

Pengadilan Negeri apabila Basyarnas  tidak  dapat  

menyelesaikan  sengketa,  maka  seharusnya  dirubah 

menjadi  kewenangan   Pengadilan   Agama  dalam  

menyelesaikan   sengketa tersebut. 

Wewenang     pengadilan     dalam    lingkungan     

Peradilan     Agama untuk menangani   sengketa   perbankan   

syariah   juga  dipertegas   Pasal  55 (1)  Undang Undang 

nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. pasal 

tersebut  menyatakan:  “Penyelesaian  sengketa  perbankan  

syariahdilakukan oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  

Peradilan  Agama.  ”  Dengan  demikian berarti semakin 

jelas bahwa Peradilan Agama  adalah satu-satunya  lembaga 

peradilan yang diamanatkan oleh Undang Undang untuk 

menangani sengketa perbankan syariah. 

Peradilan   Agama   merupakan   salah   satu   

pilihan   forum    untuk menyelesaikan    sengketa    bisnis    

syariah.    Peradilan    Agama    memiliki keungnggulan   dan   



 

145 
 

 

kekurangan   dalam   mengemban   tugas   itu.   Diantara 

keunggulan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

adalah: 

1) Pengadilan    Agama     memiliki   SDM     

yang     sudah     memahami permasalahan 

syariah, tinggal meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan mereka melalui 

pendidikan dan pelatihan secara berkala. 

2)   Meskipun   RUU  tentang  ekonomi  

syariah  belum  disahkan,   namun 

Pengadilan Agama mempunyai hokum 

materiil yang cukup established, khususnya 

yang berkaitan dengan ekonomi syariah, di 

antaranya berupa kitab-kitab fiqh 

muamalah yang dalam penerapannya 

masih konstektual. 

3) Keberadaan kantor Pengadilan Agama 

hamper meliputi semua wilayah 

Kabupaten/Kota   di   seluruh   Indonesia   

dan   sebagian   besar   telah mengaplikasikan  

jaringan  IT  dengan  basis  internet  sehingga 

apabila dibandingkan dengan Basyarnas yang  

keberadaannya masih  di  wilayah Ibukota,  

maka  Pengadilan Agama mempunyai 

keunggulan dalam akses pelayanan. 

4) Adanya dukungan dari Bank Indonesia 

sebagai otoritas perbankan  dan juga 

dukungan dari lembaga keuangan Islam 

seluruh dunia.   

 Selain  kelebihan  dan  keunggulan  diatas,  

Pengadilan  Agama  juga memiliki  beberapa  kelemahan  

terhadap  kewenangan  dalam  menyelesaiakan sengketa 

perbankan syariah, diantaranya adalah: 
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1) Belum    adanya    regulasi   atau   

peraturan  perundang-undangan  yang 

mengatur tentang  ekonomi  syariah  

sehingga  dengan  adanya  beragam 

rujukan     kitab  hokum   dimungkinkan   

akan  muncul   putusan   yang berdisparitas    

dalam    kasus    yang    sama.    Hal    ini    

bukan    saja membingungkan  umat,  

tetapi juga tidak  menguntungkan  dalam  

dunia bisnis  sehingga  dikhawatirkan  

memunculkan  sikap  trauma  bagi  para 

pelaku   ekonomi   syariah   untuk   

berperkara   di   Pengadilan   Agama 

sementara Kompilasi Hukum Ekonomi 

Islam masih pada taraf impress saja. 

2) Aparat Pengadilan   Agama   yang  sebagian   

besar  mempunyai   latar belakang disiplin 

ilmu  syariah dan  hokum kurang 

memahami aktifitas ekonomi, baik yang 

bersifat mikro maupun makro, juga 

kegiatan usaha dibidang sector riil, 

produksi, distribusi dan konsumsi. 

3)  Aparat  Pengadilan  Agama  masih  gagap  

terhadap  kegiatan  lembaga keuangan 

syariah sebagai pendukung kengiatan 

usaha sector riil, seperti bank syariah,  

asuransi  syariah,  pegadaian  syariah,  

multifinance,  pasar modal dan yang lain. 

4) Adanya  aparat peradilan terutama  

sebagian hakim yang masih  gaptek 

menjadi kendala   tersendiri bagi   mereka   

yang   akan   menyelesaikan sengketa   

ekonomi syariah. karena pengetahuan  
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ekonomi syariah bagi para  hakim  harus  

selalu  up  to  date  tentunya  harus  

didukung  oleh kemampuan dalam 

mengakses  informasi dari berbagai media 

terutama melalui internet 

 

d. Peradilan Umum  

Undang   Undang   Daar   1945   dan   Undang   

Undang   Kekuasaan Kehakiman   secara   tegas   telah   

menyebutkan   bahwa   pengadilan   dalam lingkungan 

Peradilan Umum merupakan bagian dari  pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman.  Namun dalam kontek 

penyelesaian  sengketa perbankan syariah, Peradilan  

Umum  diposisikan  sejajar  bersama-sama  alternative  

penyelesaian sengketa  non-ligitasi  lainnya.   

Hal  ini  terkesan  unik  karena  sebuah  badan 

ligitasi ditempatkan pada posisi non-ligitasi. Sebaliknya     

akan    lebih    rancu    lagi    jika    pengadilan     dalam 

lingkungan Preradilan Umum pada penyelesaian sengketa  

perbankan syariah tetap  diposisikan  sebagai  salah  satu  

forum  ligitasi.   Ini  karena  sengketa perbankan  syariah  

juga  telah  diamanatkan  sebagai  bagian  dari  kompetensi 

lembaga ligitasi lain, dalam hal ini Peradilan Agama. Maka 

apabila Peradilan Umum juga berperan serta sebagai 

penyelesaian sengketa secara ligitasi, maka hal  tersebut  

akan  bertentangan  dengan  asas  kepastian  hokum  

sebab  tidak mungkin  satu  kompetensi  yang sama  

dijalankan  oleh  dua  lembaga  ligitasi yang berbeda. Dapat 

dikatakan hal ini menjadi dualism wewenang peradilan.Oleh   

sebab   itu,   lebih   tepat   jika   pengadilan   dalam   

lingkungan Peradilan  Umum  diposisikan  sebagai  salah  

satu pilihan  forum  non ligitasi penyelesaian  sengketa  

perbankan  syariah.  tetapi  dalam  prakteknya,  sejak 
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disahkan  Undang  Undang nomor  3 tahun 2006  tentang 

Pengadilan  Agama tidak ada perkara perbankan syariah 

yang diajukan di Peradilan Umum. Tetapi pada sisi lain 

pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Umum memegang  

peranan  tunggal  untuk  mengeksekusi  putusan  arbitrase 

syariah. berdasarkan   Pasal   59   Undang   Undang   

nomer   48    tahun   2009   dan Penjelasannya    dijelaskan   

bahwa   hal   putusan    arbitrase   syariah   tidak 

dilaksanakan   secara   sukarela   oleh   para   pihak,  maka   

eksekusi   putusan dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  

lingkungan  Pengadilan  Umum.  Pasal  ini mereduksi   

sebagian   kompetensi   Peradilan   Agama   dalam 

menyelesaikan sengketa  perbankan  syariah karena 

eksekusi  putusan arbitrase  syariah  pada dasarnya 

merupakan bagian dari penyelesaian sengketa perbankan 

syariah. 

 

e. Sanksi Adminisratif dan Sanksi Pidana 

1.   Sanksi Administratif 

Sanksi administrative diatur dalam UU Perbankan 

Syariah pasal 58 ayat 1 menjelaskan macam-macam  

sanksi administrasi kepada Bank Syariah  dan UUS serta  

pengurus-pengurusssnya,   yaitu  a.  denda  uang;  b.  

teguran   tertulis;  c. penurunan tingkat kesehatan bank 

syariah dan UUS; d.  pelarangan  untuk turut serta dalam 

pelaksanaan kliring; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, 

baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank 

syariah dan UUS secara keseluruhan; f.  pemberhentian  

pengurus  bank  syariah  dan  bank  umum  konvensional  

yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan 

mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum 

Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap 

dengan persetujuan  Bank  Indonesia;  g.  pencantuman  
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anggota  pengurus,  pegawai,  dan pemegang saham bank 

syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS 

dalam daftar oran tercela di bidang perbankan; dan/atau h. 

pencabutan izin usaha. 

Selain dalam pasal diatas, sanksi admnistratif juga 

diatur dalam pasal 52 ayat 2 UU no.  7 tahun 1992  

tentang  perbankan,  namun  sanksi  administrative hanya 

lebih banyak satu ketentuan sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 10 tahun 1998, kerena dalam UU 

perbankan syariah ada tambahan pada huruf h yang 

berbunyi: “(h) pencabutan izin usaha.”64 Kemudian 

dijelaskan juga dalam pasal 56 UU perbankan Syariah No. 

21 tahun 2008 yang berbunyi: 

“Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif 

kepada Bank Syariah atau UUS, anggota  dewan komisaris,  

anggota Dewan Pengawas  Syariah,  direksi,  dan/atau 

pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang 

memiliki UUS, yang menghalangi  dan/atau  tidak  

melaksanakan  Prinsip  Syariah  dalam menjalankan usaha 

atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.”Masih  

bedasarkan  UU  Perbankan  Syariah.  Pada  pasal  

selanjutnya,  pasal  57 dijelaskan bahwa Bank Indonesia 

dapat memberikan sanksi administrative kepada bank 

Syariah atau UUS dikarenakan melanggar pasal 41 dan 

44 UU Perbankan Syariah. 

                2.   Sanksi Pidana 

Tindak  pidana  yang  ditetapkan  dalam  UU  

Perbankan  Syariah  sebanyak delapan pasal yang menjerat 

pelakunya dengan denda dan penjara. Adanya sanksi 

 
64 Zubairi  Hasan,  Undang  Undang  Perbankan Syariah,  Titik 

Temu Hokum Islam  Dan Hukum Nasional, (PT raja Grafindo persada, 

Jakarta), h. 228 
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pidana ini adlah agar pihak-pihak  terkait dengan 

perbankan  syariah betul betul melaksanakan tugas, fungsi 

dan wewenangnya dengan baik. Penjelasan   mengenai   

delapan   pasal  ketentuan   pidana   adalah   sebagai 

berikut; 

1) Pasal 59 tentang pelanggaran izin usaha, 

jika bank syariah atau UUS yang 

melakukan  kegiatan tanpa izin usaha 

maka akan  mendapatkan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas)  tahun  dan  pidana  

denda  paling  sedikit  

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) dan paling banyak 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 

rupiah). 

2)  Pasal 60 tentang membuka rahasia bank 

tanpa izin, Setiap orang yang dengan 

sengaja tanpa membawa perintah tertulis 

atau izin  dari Bank Indonesia   

sebagaimana   dimaksud   dalam  Pasal  42   

dan  Pasal  43 memaksa Bank Syariah, 

UUS, atau pihak terafiliasi untuk 

memberikan keterangan,  dipidana  dengan  

pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua) 

tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan 

pidana denda paling sedikit 

Rp10.000.000.000,00   (sepuluh   miliar   

rupiah)   dan   paling  banyak 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 

rupiah).Kemudian, Anggota direksi, 

komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank 

Umum Konvensional yang memiliki UUS, 
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atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan 

sengaja memberikan keterangan yang wajib 

dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 

4 (empat) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 

rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00. (delapan miliar 

rupiah). 

3)  Pasal  61  tentang  kewajiban  memberikan  

keterangan  dengan  izin, Anggota dewan 

komisaris, direksi, atau pegawai Bank  

Syariah atau Bank Umum Konvensional 

yang memiliki UUS yang dengan sengaja 

tidak  memberikan  keterangan  yang  

wajib   dipenuhi  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44, Pasal 47, dan  Pasal 48 

dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 

(tujuh) tahun  dan pidana  denda  paling  

sedikit  Rp4.000.000.000,00  (empat miliar 

rupiah)  dan paling  banyak  

Rp15.000.000.000,00  (lima belas miliar 

rupiah 

 

4)  Pasal  62  tentang  prinsip  kehati-hatian,   

apabila   Anggota   dewan komisaris,  direksi,  

atau  pegawai  Bank  Syariah  atau  Bank  

Umum Konvensional yang memiliki UUS 

yang dengan sengaja maka, tidak 

memberikan keterangan atau tidak 

melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi  
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sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52  

dipidana  dengan pidana  penjara  paling  

singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  

10 (sepuluh)       tahun       dan       pidana       

denda       paling       sedikit 

Rp5.000.000.000,00    (lima    miliar   

rupiah)   dan   paling    banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah).Selain  itu,  Anggota  dewan  

komisaris,  direksi,  atau  pegawai Bank 

Syariah atau Bank Umum Konvensional  

yang  memiliki UUS yang  lalai  tidak  

memberikan  keterangan  atau  tidak  

melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

dipidana dengan pidana kurungan  paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling   lama   2   

(dua)   tahun   dan   pidana   denda   paling   

sedikit Rp1.000.000.000,00    (satu    miliar    

rupiah)    dan    paling    banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

5) Pasal 63 tentang pemalsuan dokumen, 

korupsi, dan tidak  mematuhi UU, Anggota 

dewan komisaris, direksi, atau pegawai  

Bank Syariah atau Bank Umum 

Konvensional  yang memiliki  UUS  yang 

dengan sengaja   mengubah,   

mengaburkan,   menyembunyikan,   

menghapus atau menghilangkan adanya 

suatu pencatatan dalam pembukuan atau 

dalam  laporan,   dokumen   atau  laporan  

kegiatan  usaha,   dan/atau laporan 

transaksi atau rekening suatu Bank 
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Syariah atau  UUS, atau dengan     sengaja     

mengubah,      mengaburkan, 

menghilangkan, menyembunyikan, atau 

merusak catatan pembukuan tersebut 

dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15    

(lima    belas)    tahun    dan    pidana    

denda    paling    sedikit 

Rp10.000.000.000,00   (sepuluh  miliar  

rupiah)  dan   paling   banyak 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 

rupiah).Kemudian   jika  tidak  

melaksanakan   langkah-langkah   yang 

diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  

Bank  Syariah   atau  UUS terhadap 

ketentuan dalam Undang-undang ini 

dipidana dengan pidana penjara  paling  

singkat  3 (tiga)  tahun  dan paling  lama  8 

(delapan) tahun  dan  pidana  denda  paling  

sedikit  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar  

rupiah)  dan  paling  banyak   

Rp100.000.000.000,00   (seratus miliar 

rupiah). 

6) Pasal 64 tentang pihak terafiliasi yang 

tidak menaati UU  perbankan syariah,  Pihak 

Terafiliasi  yang dengan sengaja  tidak  

melaksanakan langkah-langkah  yang 

diperlukan  untuk  memastikan ketaatan  

Bank Syariah atau Bank Umum 

Konvensional yang memiliki UUS terhadap 

ketentuan dalam Undang-Undang ini 

dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat   (tiga) tahun dan paling lama 8 
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(delapan) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) dan paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah). 

7)  Pasal   65   tentang   pemegang    saham    

yang   menjadi    provoker pelanggaran  UU, 

Pemegang  saham yang dengan  sengaja  

menyuruh anggota dewan komisaris,  

direksi, atau  pegawai Bank Syariah  atau 

Bank  Umum  Konvensional  yang  memiliki  

UUS  untuk  melakukan atau  tidak  

melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  

Bank  Syariah atau UUS tidak melaksanakan 

langkahlangkah yang diperlukan untuk 

memastikan  ketaatan  Bank  Syariah  atau  

UUS  terhadap  ketentuan dalam  Undang-

Undang  ini  dipidana  dengan  pidana  

penjara  paling singkat  7 (tujuh) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun  dan 

pidana  denda  paling  sedikit  

Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar 

rupiah)  dan paling  banyak  

Rp200.000.000.000,00  (dua  ratus miliar 

rupiah). 

8) Pasal 66 tentang direksi dan pegawai yang 

merugikan bank sayriah, menghalangi 

pemeriksaan, dan lalai dalam mematuhi 

UU perbankan syariah,  Anggota  direksi  

atau  pegawai  Bank  Syariah  atau  Bank 

Umum Konvensional yang memiliki UUS 

yang dengan sengaja tidak melakukan   

langkah-langkah   yang   diperlukan   untuk   
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memastikan ketaatan   Bank  Syariah atau    

UUS    terhadap    ketentuan    Batas  

Maksimum    Pemberian Penyaluran Dana 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang ini dan/atau  ketentuan  yang  

berlaku  dipidana  dengan  pidana  penjara 

paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan paling  

lama  5 (lima)  tahun  dan pidana denda 

paling sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu 

miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Kemudian,  Anggota direksi dan pegawai 

Bank Syariah  atau Bank Umum 

Konvensional yang memiliki UUS yang 

dengan sengaja melakukan 

penyalahgunaan  dana Nasabah, Bank 

Syariah  atau UUS dipidana  dengan  pidana  

penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan 

paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan  

pidana  denda  paling  sedikit 

Rp2.000.000.000,00    (dua    miliar    

rupiah)    dan    paling    banyak 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) 
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BAB IX  PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN 

SYARIAH 

 

A. Pendahuluan  

Eksistensi perbankan Syariah di Indonesia secara legal 

formal diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 sebagai 

penyempurna Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan Undang-

undang nomor 7 tahun 1992. Kehadiran perbankan syariah 

memiliki arti penting karena menunjang laju aktivitas 

perekonomian masyarakat, khususnya umat Islam. Pendirian 

perbankan syariah ini merupakan upaya umat Islam Indonesia 

untuk melaksanakan aktivitas ekonominya sesuai tuntunan hukum 

Islam yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Secara garis besar, 

tujuan pendiriannya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa 

perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, 

membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha 

berdasarkan prinsip kemitraan (bukan debitur dan kreditur), serta 

memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang 

memiliki beberapa keunggulan komparatif dalam bentuk 

peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, 

membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan 

ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur 

moral.1 Muhammad memberikan definisi terhadap bank syariah 

adalah: “Lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan 

prinsip syariah Islam”.65 

 
65 Muhamad. 2004. Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan 

Syariah, Yogyakarta, UII Press 
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Prinsip syariah merupakan prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan suatu bank syariah. Prinsip 

tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang 

disepakati mayoritas ulama.  

B. Tujuan Syariah 

Syariah secara umum tidak dapat dilepaskan dari ikatan 

al-din. Karena itu, menurut Wahbah al-Zuhaily, syariah merupakan 

metode atau cara melaksanakan al- din66. Syariah adalah 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan 

perbuatan manusia yang berbeda (berubah) menurut perbedaan 

(pergantian) Rasul. Syariah yang datang belakangan mengoreksi 

syariah yang datang lebih dulu. Relevan dengan pengertian 

tersebut, Suparman Usman menyebutkan bahwa syariah adalah 

ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wata’ala yang 

dijelaskan oleh Rasul-Nya mengenai pengaturan perbuatan 

semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan 

yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syariah  tersebut  

terbatas  pada  firman  Allah  dan  Sunnah  Rasul-Nya  

sehingga diperlukan pemahaman terhadap keduanya untuk 

mengimplementasikan syariah ke dalam realitas kehidupan. 

Menurut M. Arfin Hamid, secara operasional, pengertian 

syariah lebih relevan jika diarahkan pada pemaknaan khusus yang 

tidak meluas, melainkan hanya mengarah pada pengertian hukum 

yang mengatur tingkah laku manusia, baik yang bersifat vertikal 

(ibadah) maupun horizontal (muamalah). Namun, menurutnya, 

fokus utama yang diatur oleh syariah tersebut lebih banyak di 

bidang muamalah, yaitu, pengaturan terhadap hubungan 

interaksional antara manusia dengan manusia dan dengan 

 
66 Usman, Suparman. 2002. Hukum Islam: Asas-asas dan 

Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya 

Media Pratama. 
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segala makhluk lainnya67.Tidak  terlepas  dari  penjelasan  yang  

telah  dipaparkan  tersebut,  salah  satu pandangan yang paling 

familiar yang membahas tentang tujuan syariah adalah 

pandangan asy-Syatibi dalam karyanya al Muwafaqat fi Usul asy-

Syari’ah asy-Syatibi, yaitu, maqashid syariah. Tujuan hukum syara’ 

atau syariah, menurutnya, untuk menciptakan kemaslahatan 

manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun rumusan 

maksud dari hukum Islam (maqasid asy-syari’ah) yakni, 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rumusan 

mengenai lima hal yang harus tetap dijaga dalam merumuskan 

hukum Islam ini tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam al- 

Qur’an dan as-Sunnah, akan tetapi pengetahuan makna universal 

ini ada dalam pikiran manusia Islam baik sebagai masyarakat 

ataupun individu. Asy-Syatibi menjelaskan lebih detail bahwa 

tujuan utama syari’at adalah perwujudan dari kemaslahatan 

manusia yang diukur dengan pemenuhan kebutuhan manusia 

baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. 

Pembagian tingkat kebutuhan manusia tersebut dalam 

pandangan  asy-Syatibi  dilihat  dari  segi  kualitas  dan  

kepentingan  manusia  dibagi menjadi tiga bentuk. Bentuk 

pertama, Maslahah ad-Daruriyyah, maslahah dalam tingkatan 

ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus 

diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan maqasid syari’ah. 

Kedua, Maslahah al-hajjiyah, yakni kemaslahatan yang 

dibutuhkan untuk menyempurnakan maslahah daruriyah yaitu 

berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 

kebutuhan mendasar manusia.Ketiga, Maslahah Tahsiniyah, 

yakni maslahah yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa 

keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan 

 
67 Hamid, M. Arfin. 2007. Membumikan Ekonomi Syariah di 

Indonesia. Jakarta: eLSAS 
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sebelumnya. Agustianto Mingka menyatakan bahwa maqashid al-

syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam 

melahirkan produk-produk hukum ekonomi syariah yang dapat 

berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosial) untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, 

maqashid al-syariah bagi ulama dapat memberikan dimensi 

filosofis terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang 

dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer, 

termasuk di bidang perbankan.7Lebih lanjut, ia menyatakan 

bahwa sesungguhnya prinsip dasar dalam muamalah (ekonomi 

dan keuangan syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan 

manusia. Maslahah dalam muamalah keuangan itu 

memperhatikan (mementingkan) illat-illat (alasan-alasan 

rasional), sebab-sebab dan situasi kondisi, yang kesemuanya 

menjadi tempat bergantung hukum syariah (manath al-hukm). 

 

C. Prinsip Perbankan Syariah  Sebagai Hukum Positif 

Dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 

kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang menjadi lebih  jelas,  

sehingga  jelas  juga  sistem  pengawasan  yang  akan  

diterapkan  untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya bank 

syariah. Hal ini berkaitan dengan pengawasan terhadap 

kesesuaian operasional bank syariah dengan ketentuan hukum 

Islam yang menjadi dasar operasionalnya.Secara singkat 

periodisasi perkembangan hukum yang mengatur perbankan 

syariah di Indonesia, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992, secara substansi, UU ini merupakan 

peraturan perbankan yang muatannya lebih banyak mengatur 

bank konvesional dibandingkan bank syariah. Kata ‘bank syariah’ 

juga tidak disebutkan secara eksplisit. UU ini, hanya menyatakan 

bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil 
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(profit sharing) (Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf l). UU No. 10 

Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan 

mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, 

dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada 

prinsip syariah. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya 

perluasanan eksistensi bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008, pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan 

dibagi menjadi 13 bab. Aspek baru yang diatur dalam UU ini 

adalah terkait dengan tata kelola (corporate governance), prinsip 

kehati-hatian (prudential principles), manajemen resiko (risk 

management), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite 

perbankan syariah serta pembinaan  dan pengawasan  

perbankan syariah.  Dengan adanya UU khusus yang mengatur 

perbankan Syariah serta instrumen hukum lainnya, diharapkan 

eksistensi perbankan syariah semakin kokoh  

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai 

dengan Prinsip-prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah 

inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional.  

Pada intinya prinsip  syariah tersebut mengacu kepada syariah 

Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist .Islam 

sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan 

manusia secara komprehensif dan universal baik dalam 

hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam 

hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Pasal 2 UU 

Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah berasaskan 

pada tiga prinsip utama yaitu Prinsip Syariah, Demokrasi 

Ekonomi, dan Prinsip Kehati- hatian. 

Dalam penjelasan atas UU Perbankan Syariah, 

dijelaskan bahwa Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip 

Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak 

mengandung unsur: 
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1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara 

tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi 

pertukaran barang sejenis yang tidak sama 

kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan 

(fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam 

yang mempersyaratkan Nasabah Penerima 

Fasilitas mengembalikan dana yang diterima 

melebihi pokok pinjaman karena berjalannya 

waktu (nasi’ah). Para ulama sepakat bahwa 

hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 

yang melarang kita untuk memakan harta riba 

secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi 

kita sejak awal pembahasan bahwa tidak 

terdapat perbedaan pendapat di antara umat 

Muslim mengenai pengharaman Riba dan 

bahwa semua mazhab  Muslim berpendapat  

keterlibatan dalam  transaksi yang 

mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini 

dikarenakan sumber utama syariah yaitu Al-

Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. 

Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan 

makna dari riba atau apa saja yang merupakan 

riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-

aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah. 

2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan 

kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan 

bersifat untung-untungan, diserupakan dengan 

perjudian. Dalam perjudian, seseorang dalam 

kondisi bisa untung atau bisa rugi.Judi dilarang 

dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana 

yang disebutkan dalam firman Allah sebagai 

berikut:"Hai orang-orang yang beriman, 
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sesungguhnya khamar, maisir, berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah 

perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, 

maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maaidah 

: 90). Pelarangan maisir oleh  Allah  SWT  

dikarenakan  efek  negative maisir.  Ketika 

melakukan perjudian seseorang dihadapkan 

kondisi dapat untung maupun rugi secara 

abnormal. Suatu saat ketika seseorang 

beruntung ia mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar ketimbang usaha yang 

dilakukannya. Sedangkan ketika tidak 

beruntung seseorang dapat mengalami kerugian 

yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai 

dengan prinsip keadilan dan keseimbangan 

sehingga diharamkan dalam sistem keuangan 

Islam. 

3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak 

jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui 

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan 

pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur 

lain dalam syariah; Pelarangan gharar karena 

memberikan efek negative dalam  kehidupan  

karena gharar merupakan  praktik pengambilan  

keuntungan secara bathil. Ayat yang melarang 

gharar di antaranya :"Dan janganlah sebagian 

kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain 
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itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui" (Al-Baqarah : 188) 

4)  Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang 

dalam syariah; atau 

5)  Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan 

ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud 

dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan 

ekonomi syariah yang mengandung nilai 

keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan 

kemanfaatan. Sedang Yang dimaksud dengan 

“prinsip kehati-hatian” adalah pedoman 

pengelolaan Bank yang wajib dianut guna 

mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan 

efisien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan Menurut Otoritas Jasa 

Keuangan, dalam operasionalnya, perbankan 

syariah harus selalu dalam koridor-koridor 

prinsip-prinsip sebagai berikut 

1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas 

dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan 

resiko masing-masing pihak 

2)  Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor 

(penyimpan dana), dan pengguna dana, serta 

lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai 

mitra usaha yang saling bersinergi untuk 

memperoleh keuntungan 

3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan 

memberikan laporan keuangan secara terbuka 

dan berkesinambungan agar nasabah investor 

dapat mengetahui kondisi dananya 

4)   Universal, yang artinya tidak membedakan 

suku, agama, ras, dan golongan dalam 
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masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai 

rahmatan lil alamin. 

Fakta  yang  paling  mencolok  dari  Tujuan  hukum  

syara’  atau  syariah, menurutnya, untuk menciptakan 

kemaslahatan  manusia, baik di  dunia maupun di akhirat. 

Adapun rumusan maksud dari hukum Islam (maqasid asy-

syari’ah) yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta.. Bahkan pada saat dipatuhinya hukum komersial 

yang diambil dari dunia barat secara umum dan bermanfaat. 

Keuangan syariah menantang hukum-hukum tersebut dalam 

dua hal utama: 1. Menantang anggapan bahwa adat istiadat 

kegiatan komersial modern lebih efisien atau superior; dan 

2. Menantang pemisahan sekular kegiatannya, komersial 

dari pertimbangan agama dan kesalehan (piety). 

Hal yang sama terjadi pada ekonomi Islami yang 

telah menimbulkan masalah yang sama untuk ilmu ekonomi 

modern. Bagi umat Islam, pertanyaan mengenai apakah 

hukum harus sekular atau agamis menunjukkan dikotomi 

yang salah. Bagi mereka yang percaya, hukum Islam bukan 

semata-mata masalah kewajiban keimanan (conscience), 

kalau dipatuhi mendapatkan pahala di akhirat, hukum juga 

merupakan petunjuk terbaik untuk kesejahteraan manusia 

di dunia ini. Oleh karena hukum diterapkan kepada 

manusia dan alam oleh Tuhan, kepatuhan terhadapnya 

akan membawa keberhasilan dan kesuksesan sosial dan 

individual. Kaum muslim sering menyimpulkan bahwa 

kelemahan sosial, ekonomi, dan moral yang mereka hadapi 

saat ini merupakan konsekuensi dari ketidaktaatan 

terhadap hukum-hukum Tuhan dan lebih memilih 

menerapkan hukum barat. Berbeda dengan hukum 

nasional (positif), hukum Islam pada hakekatnya meliputi 

etika dan hukum, dunia dan akhirat, serta masjid (agama) 

dan negara. Hukum Islam tidak membedakan aturan yang 
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dipaksakan oleh kesadaran individual dengan aturan yang 

dipaksakan oleh pengadilan atau negara. Oleh karena para 

akademisi/ahli memiliki kemampuan untuk mengetahui 

hukum secara langsung dari wahyu (revelation), orang biasa 

diharapkan meminta pendapat (fatwa) dari ahli yang 

qualified untuk hal-hal yang meragukan; jika mereka 

mengikutinya dengan jujur, maka mereka tidak dapat 

dipersalahkan walaupun fatwa tersebut tidak benar. 

Penerapan hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan/keuangan atau kegiatan ekonomi lainnya yang 

modern bukanlah pekerjaan yang sederhana. Hukum positif 

(hukum yang berlaku) di negara Indonesia berbeda dengan 

yang berlaku dengan hukum agama (Islam). Indonesia 

bukan negara Islam, oleh karenanya pemberlakuan hukum 

Islam tidak dapat diberlakukan secara otomatis dalam 

kehidupan sosial- kemasyarakatan kita. Pemberlakuan 

hukum agama (Islam) harus melalui proses yang disebut 

sebagai proses “positivisasi” hukum Islam. Dalam hal ini, 

hukum syariah diterima oleh negara dalam peraturan 

perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional. 

Oleh karena itu, bank syariah yang didirikan di negara yang 

sistem hukumnya dipinjam atau berasal dari hukum barat, 

seperti Indonesia, harus mengikuti tidak saja hukum 

syariah, tapi juga semua hukum nasional yang secara 

langsung atau tidak langsung mengatur bank syariah. 

D. Asas Pengembangan Produk Syariah 

Asas-asas hukum (rechts beginselen) atau disebut juga 

dengan psinsip hukum bukanlah merupakan hukum konkrit, 

melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas 

hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum 

positif yang bersifat tidak abadi/tetap. Menurut Sudikno 

Mertokusumo yang dimaksud asas hukum adalah: “Dasar-dasar 

atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif” Asas-
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asas yang dapat digunakan dalam pembuatan perjanjian (akad 

syariah) antara lain: asas konsensualisme, asas kebebasan 

berkontrak dan asas itikad baik dalam pengertian subyektif. 

Sedangkan asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan 

perjanjian adalah asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik 

dalam pengertian obyektif. Dalam Hukum Islam terdapat asas-

asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status 

akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan 

mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian 

yang dibuat. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut : Al- 

Hurriyah (Kebebasan), Al-Musawah (Persamaan atau 

Kesetaraan), Al-‘Adalah (Keadilan), Al-Ridha (Kerelaan), 

AshShidq (Kejujuran dan Kebenaran), Al-Kitabah (Tertulis). 

Secara spesifik, Agustianto menjelaskan bahwa asas-asas 

tersebut sebagai berikut. 

a. Asas Kebebasan Berkontrak (al-hurriyah) 

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) 

yang dalam hukum syariah dikenal dengan istilah al-hurriyah,  

merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam.  

Yang dimaksudkan dengan asas kebebasan 

berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa 

dalam suatu kontrak para pihak bebas untuk membuat 

perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan 

persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, 

melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian 

tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara –cara 

penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebabasan membuat 

perjanian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan 

ketentuan syariah Islam. Dengan asas kebebasan 

berkontrak, dapat diciptakan akad-akad perjanjian baru yang 

bentuknya di luar akad-akad musamma (perjanjian 

bernama) seperti musyarakah mutanaqishah, multi  level  

marketing, franchising, perjanjian  line  facility, Margin 
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During   Contruction, bay   wafa’,gabungan   bay   wafa   

dengan   syirkah,      bay istighlal,  bay’ tawarruq, Ijarah 

Muntahiyah bit Tamlik (IMBT), Ijarah Maushufah fiz Zimmah, 

sewa beli, mudharabah bil wadi’ah, mudharabah muntahiyah 

bit tamlik, dsb. 

Asas  kebebasan  berkontrak  ini  juga  menjadi  

dasar  pengembangan hybrid contracts (al-‘ukud    al-

murakkabah) dalam    produk    perbankan    dan    

keuangan syariah. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI 

IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman 

sekarang adalah sebuah keniscayaan. Bentuk akad tunggal 

sudah tidak mampu  lagi  meresponi  transaksi  keuangan  

kontemporer.  Saat  ini  metode hybrid contracts menjadi 

unggulan dalam inovasi produk  perbankan dan keuangan 

syariah 

Asas al-hurriyyah (kebebasan) berkontrak 

merupakan pilar  dari sistem hukum kontrak ekonomi 

syariah. Asas ini juga berlaku pada hukum perdata, 

khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III 

KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, 

khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada 

asas kebebasan berkontrak 

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup 

asas kebebasan berkontrak sebagai berikut. 

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat 

perjanjian; 

2)  Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia 

ingin membuat perjanjian; 

3)   Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang 

akan dibuatnya; 

4)  Kebebasan untuk menentukan objek suatu 

perjanjian; 
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5)  Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu 

perjanjian 

6)  Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi 

ketentuan undang-undang yang bersifat opsional 

(aanvullen, optional 

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, 

artinya berlaku juga dalam berbagai sistem huk perjanjian di 

negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama. 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui asas 

kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua 

perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak 

sebagai undang-undang. 

Menurut sejarahnya, Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang mencerminkan tipe perjanjian  pada 

waktu  itu  yang  berpijak  pada  Revolusi  Perancis,  bahwa 

individu sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini 

menimbulkan konsekuensi, bahwa orang juga bebas untuk 

mengikat diri dengan orang lain, kapan dan bagaimana yang 

diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang 

mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 

Hukum Romawi sendiri tidak mengenal adanya 

kebebasan berkontrak. Menurut Hukum Romawi, untuk 

membuat suatu perjanjian yang sempurna tidak cukup 

dengan persesuaian kehendak saja, kecuali dalam empat 

hal, yaitu: perjanjian jual beli, sewa- menyewa, persekutuan 

perdata, dan memberi beban atau perintah (lastgeving).  

Selain keempat jenis perjanjian itu semua perjanjian 

harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disebut 

causa civilis oligandi, yaitu untuk mencapai kesepakatan 

harus disertai dengan kata-kata suci (verbis) disertai dengan 

tulisan tertentu (literis) dan disertai pula penyerahan suatu 

benda (re) 
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Dalam     hukum     syariah     dan     hukum     

perdata,     asas      kebebasan berkontrak  tidak  berlaku 

mutlak (absulot), akan tetapi bersifat relatif karena selalu 

dikaitkan  dengan  kepentingan  umum (maslahah  

‘ammah).  Pengaturan  substansi kontrak tidak semata-

mata dibiarkan sebebas-bebasnya kepada para pihak,  

namun perlu memperhatikan nilai-nilai syariah Islam 

Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum 

menjaga keseimbangan kepentingan individu dan 

kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum 

kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum 

kontrak ke bidang hukum publik.  Oleh  karena  itu,  melalui  

intervensi  pemerintah  inilah  terjadi pemasyarakatan 

(vermastchappelijking) hukum kontrak/perjanjian. Asas 

kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu 

hukum.  Pasal 1320 KUHPerdata  sendiri  sebenarnya  

membatasi  asas  kebebasan  berkontrak  melalui 

pengaturan persyaratan sahnya perjanjian yang harus 

memenuhi kondisi: 

1)  adanya persetujuan atau kata sepakat para pihak; 

2) kecakapan untuk membuat perjanjian; 

3)  adanya objek tertentu; dan 

4) . ada kausa hukum yang halal 

Rambu-rambu hukum yang membatasi pembuatan kontrak 

sebagai berikut : 

1) harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak 

2)  tidak dilarang oleh undang-undang 

3) tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku 

4)  harus dilaksanakan dengan itikad baik 

5) Tidak menghalalkan yang haram dan 

mengharamkan yang halal 

Dalam hukum Islam terdapat suatu asas, bahwa 

setiap akad perjanjian adalah mengikat para pihak (ilzam / 
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binding), Ketentuan ini disokong oleh doktrin Islam yang 

tertuang dalam Alquran Al-Maidah ayat 1 : 

 

 ةد ئ امل ا) دوق عل اب او ف وأ اونمآ  ني ذلا اهيأ اي : ىل ا عت 

 

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 

 

Ayat Alquran ini dengan tegas memerintahkan setiap pelaku 

kontrak untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang dijanjikan 

dalam kontrak. Janji-janji yang telah diucapkan harus 

dilaksanakan. Dengan demikian kebebasan berkontrak bukanlah 

asas yang hanya terdapat dalam hukum Kanonik Barat, karena 

ajaran Islam yang bersumberkan wahyu sejak 14 abad yang lalu 

telah merumuskan asas ini. 

Dalam perkembangannya, terkadang asas kebebasan 

berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk 

mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada 

posisi tawar (bargaining position) para pihak yang seimbang (al- 

musawah). Dalam kenyataannya, hal tersebut sulit dijumpai 

adanya kedudukan posisi tawar yang benar-benar seimbang atau 

sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali 

memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia 

dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam 

perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan demikian, pemerintah 

atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan 

kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang 

lemah. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan 

perundang- undangan dan putusan pengadilan. 

Di  negara-negara  dengan  sistem common  law,  

kebebasan  berkontrak  juga dibatasi melalui peraturan 

perundang-undangan dan public policy. Hukum perjanjian di 



 

171 
 

 

Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan 

ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam 

perjanjian. Berdasar Pasal 1337 KUHPerdata suatu kausa dapat 

menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khaiarandy mencatat 

beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas 

kebebasan berkontrak, yakni 

1) .Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana 

iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian 

dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian 

dibuat; dan 

2)  Makin  berkembangnya  ajaran  penyalahgunaan   

keadaan  dalam  kontrak (misbruik van 

omstandigheden, undue influence). 

Selain kedua hal di atas, ada dua hal lagi yang dapat 

membatasi kebebasan berkontrak. Makin banyaknya perjanjian 

yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor 

atas dasar take it or leave it.  

Di sini tidak ada kesempatan bagi debitor untuk turut serta 

menentukan isi perjanjian. Juga makin berkembang peraturan 

perundang-undangan di bidang ekonomi turut membatasi 

kebebasan berkontrak.  Peraturan  yang  demikian  itu  

merupakan mandatory  rules  of  a  public nature. Peraturan-

peraturan ini bahkan membuat ancaman kebatalan perjanjian di 

luar adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan yang sudah 

dikenal dalam hukum perjanjian. Contoh dari peraturan 

perundang-undangan di bidang hukum ekonomi yang membatasi 

kebebasan berkontrak adalah Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. 
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2.Asas Konsensualisme (ittifaq) 

Konsensuil secara sederhana diartikan  sebagai  

kesepakatan (ittifaq). Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir  

setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan 

kehendak melakukan ikatan, sedangkan kabul adalah pernyataan 

penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para 

pihak (‘aqidain) yang diwujudkan   dengan ijab dan qabul lahirlah   

kontrak   (akad).   Dengan   tercapainya kesepakatan para pihak 

maka hal itu  menimbulkan hak dan kewajiban  bagi mereka yang 

membuatnya (atau dengan kata lain perjanjian itu bersifat 

obligatoir atau ilzam) 

Dalam hukum positif, asas konsensualisme dapat dilihat 

dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut 

ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah 

adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini 

merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada 

umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan 

adanya kesepakatan kedua belah pihaK 

Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas 

konsensualisme (ittifaq)  muncul     dari     ajaran     syariah     

melalui     konsep ‘an taradhin (sama-sama  ridha  dan  

berkehendak)  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Alquran 

surat An-Nisak : 29. Dengan demikian, asas konsensualisme 

bukanlah berasal dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di 

dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, 

tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian 

formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan 

dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara 

kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian 

yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta 

otentik maupun akta bawah tangan). Alquran memerintahkan 

agar kontrak  hutang piutang dibuat secara tertulis (2: 282), 
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bahkan Alquran menyebutkan peran dan kedudukan notaris yang 

sangat panting dalam pembuatan kontrak hutang-piutang.( 

Alquran Surah Albaqarah : 282). 

Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis 

literis dan contractus innominat. Yang artinya bahwa terjadinya 

perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas 

konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan 

dengan bentuk perjanjian (akad). 

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau 

kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan 

asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada 

kata sepakat  atau persesuaian  kehendak  di  antara para 

pihak yang membuat perjanjian tersebut  

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham 

bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya 

kehendak (convergence of wills) antara para pihak dalam bentuk 

ijab dan qabul, atau konsensus para pihak yang membuat 

kontrak. Sehubungan dengan itu, semua ulama syariah sepakat 

bahwa rukun akad adalah adanya dua pihak yang berakad 

(‘aqidain) atau lebih yang melakukan kesepakatan (kontrak 

 

3.Asas Kerelaan (Al-Ridhaiyyah) 

 

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang 

dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing- masing 

pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan 

pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada 

unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statemen.Konsep 

Alquran  mengenai asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian 

diungkapkan dengan kalimat antaradhin minkum (saling rela di 

antara kalian). Dasar asas  antaradhin minkum (saling rela di 

antara kalian)  terdapat dalam 
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     Alquran Surah An-Nisa’ (4): 29: 

 

  مكسفنأ او ل ت ق ت لو مكنم  ضار ت نع ةرا ج ت نوك ت نأ لإ لط ا ب لاب مكني ب مكل اومأ

 ناك الل نإ 

 

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 (sama-sama rela)  di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu 

 

             Hadits-hadits  Nabi  Muhammad  juga  banyak  

menyebutkan  asas  keridhaan ini. “Innamal bay’u ‘an 

taradhin”, sesungguhnya akad jual beli itu asasnya adalah 

sama-sama rela (ridha)  

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang 

dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing 

pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud 

pada saat terjadinya kata sepakat tanpa harus dipenuhinya 

formalitas-formalitas tertentu (misalnya tertulis / kitabah). 

Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian itu bersifat 

kerelaan. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad 

dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua 

transaksi. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, 

maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan 

cara yang batil (Al-Akl bil batil).  Atas   dasar   asas   ini,   

maka   jual   beli   dengan   harga ghabn   fahisy dapat 

dibatalkan,karena ghabn fahisy, dilarang bukan karena 

penipuan, tatapi juga mencederai keridhaan. 

Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak 

dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan 
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yang saling rela diantara para pelaku, jika didalamnya ada 

tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. 

Tegasnya, asas ini mengharuskan  tidak  adanya paksaan  

dalam  proses  transaksi  dari  pihak  manapun. Misalnya 

seseorang dipaksa menjual  hartanya, padahal ia  masih 

ingin memilikinya dan menggunakannya. Jual beli secara 

paksaan seperti itu dipandang tidak sah. Contoh lain dalam 

kasus jual beli dimana seseorang membeli suatu barang 

yang pada akhirnya ia merasa teripu  karena barang yang 

dibelinya itu ternyata palsu. Jual beli yang mengandung 

unsur tipuan (khilabah) itu dapat dibatalkan oleh 

pembelinya. Kondisi ridho (rela) ini diimplementasikan dalam 

perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan 

dalam bentuk shighat (ijab dan qabul).Kerelaan ini terwujud 

secara lahiriyah dengan adanya ijab dan qabul antara para 

pihak yang berakad. Dapat pula dikatakan  kerelaan 

dapat diukur secara lahiriyah dengan adanya ijab dan 

qabul antara para pihak yang berakad 

 

4. Asas al-‘adalah (keadilan). 

 

Prinsip keadilan merupakan     pilar     penting     

dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Penegakkan 

keadilan telah ditekankan oleh Al quran sebagai misi 

utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25). Komitmen Al 

quran tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan 

kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebih dari seribu 

kali[1], yang berarti ; kata urutan ketiga yang banyak disebut 

Al quran setelah kata Allah dan ‘Ilm. Bahkan, menurut Ali 

Syariati dua pertiga ayat-ayat Al quran berisi tentang 

keharusan menegakkan keadilan dan membenci 

kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dll 

(Kahduri, The Islamic Conception of Justice (1984):10). 
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Pada tataran implementatif, asas keadilan  ini menuntut 

para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian 

yang telah mereka buat, dan memenuhi semua yang telah 

mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. 3: 17; 2: 

177 ; 23: 8; 5: ) 

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk 

transaksi yang mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan. 

Misalnya, eksekusi jaminan atas hutang dengan 

menghanguskan  semua  objek  jaminan  di  mana   nilai   

agunan  (jaminan)  lebih besar   daripada  sisa  hutang.  Adalah  

tindakan  kezaliman  jika   dalam  kontraknya kreditur  membuat 

ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu utang tidak 

dibayar, barang  tanggungan menjadi lebur, dan semuanya 

menjadi milik yang kreditur. Seharusnya, jika harga agunan yang 

dilelang lebih besar dari utang nasabah, maka sisanya 

dikembalikan kepada nasabah, bukan  menjadi milik kreditur. 

 Perusahaan pembiayaan syariah dan multifinance, 

seharusnya menerapkan asas keadilan ini, karena dalam 

pembiayaan konvensional praktik  ini masih banyak 

berlaku.Contoh lain misalnya, seseorang menggadaikan 

sawahnya kepada kreditur untuk mendapatkan sejumlah uang 

yang jauh lebih kecil dari hasil panen sawah. Kalau hutang tidak 

dibayar,maka selamanya hasil panen sawah untuk kreditur. 

Seharusnya jika nilai panen sangat besar, maka hasil panen 

dibagi sesuai dengan asas keadilan dan nisbah yang wajar. 

Contoh lainnya,  berjual beli barang jauh di bawah harga 

yang wajar  karena penjualnya amat memerlukan uang untuk 

menutup kebutuhan hidupnya yang primer. Demikian pula 

sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya 

(ghaban fahisy) karena pembelinya amat memerlukan barang 
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itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. 

Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan (al- 

adalah). Asas keadilan  dalam perjanjan/akad menuntut para 

pihak untuk melakukan praktik  yang  benar  dalam  transaksi.  

Perjanjian  harus  senantiasa mendatangkan keuntungan yang 

adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian 

bagi salah satu pihak. 

 

E. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan 

masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan 

secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk  

mematuhi ketentuan  fatwa tersebut.  Namun  di sisi lain, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

khususnya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, ada kewajiban 

bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan 

yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan 

ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip Syariah 

dalam dalam bidang perekonomian dan keuangan Syariah 

menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang 

memiliki kekuatan hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. 

Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah riba nasi’ah 

yang diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong 

pelaksanaan perbankan Syariah di Indonesia, selain itu 

keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan perannya 

sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah sejak 

diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, yang mewajibkan para stakeholder untuk 

memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha 

sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang tersebut dalam fatwa 

yang dikeluarkan DSN-MUI. Peranan Fatwa DSN-MUI dalam 
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mendorong pelaksanaan perbankan Syariah dalam dapat 

diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum Syariah dan 

bank dengan unit usaha Syariah yang memulai kegiatan 

operasinya setelah MUI membentuk Dewan Syariah Nasional. 

Selain itu berdasarkan hasil penelitia ditemukan ada beberapa 

hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan 

perbankan Syariah, antara lain fatwa yang sulit untuk 

diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan 

perbankan, fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum 

positif dan beberapa kendala lainnya. Terhadap kesimpulan 

tersebut rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya 

terlibat lebih aktif partisipasi stakeholder (dalam hal ini Bank 

Indonesesia dan Lembaga perbankan Syariah) oleh DSN-MUI 

dalam setiap penyusunan Fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-fatwa 

yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga 

aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan Syariah dapat 

terjaga; perlunya dukungan pemerintah dan DPR dalam 

merancang peraturan perundang-undangan yang lebih harmonis 

dalam mendukung pelaksanaan transaksi perbankan Syariah; 

dan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif 

mengenai produk-produk perbankan Syariah kepada 

masyarakat luas, dan juga para praktisi perbankan Syariah 

sehingga perbankan Syariah dapat berkembang lebih cepat. 

Saat ini operasional perbankan syariah masih mengacu 

pada ketentuan fatwa MUI. Hingga saat ini kedudukan fatwa 

belumlah mendapat pengakuan yang kuat dalam tata urutan 

peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengaturan ke 

depan, perlu pula dipertimbangkan pengukuhan kedudukan 

fatwa dalam tata urutan perundang- undangan Indonesia dan 

kedudukan MUI bagi pengaturan umat Islam agar masing- 

masing fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki kekuatan 

hukum yang jelas 
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