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KATA PENGANTAR 
 
 

Hamdan wasyukrulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah swt, 
Tuhan yang menguasai kerajaan langit dan bumi, yang senantiasa 
mengaruniakan berbagai macam nikmat kepada hamba-hambanya. Salam 
dan shalawat tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah yang 
mulia Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan 
beserta kaum muslimin yang senantiasa istiqomah barada pada jalan-jalan 
kebenaran. 

Buku ini memuat sebagian kecil konsep atau teori yang terkait 
dengan keuangan dalam bingkai keislaman. Akan tetapi sub-sub materi 
kandungan buku ini dapat dikatakan sebagai kajian kritis atas eksistensi 
keuangan kontemporer. Keuangan kontemporer mempunyai 
kecenderungan berdiri di atas objektivitasnya, tidak memperhatikan 
aspek humanistiknya, dan cenderung tidak melibatkan kehadiran agama 
dalam praktiknya. Sorotan perspektif keislaman menjadi bagian tidak 
terpisahkan dalam mengonstruksi dan mengembangkan skema keuangan 
dalam bingkai kekinian. Buku ini juga memuat pemahaman secara 
rasional atas konsekuensi implementasi konsep atau teori keuangan 
dalam praktik bisnis dalam mewujudkan falah bagi manusia dan alam 
semesta. 

 Buku ini lahir dari perdebatan mahasiswa pada Program Studi 
Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, tepatnya pada mata kuliah Keuangan Islam. Berbagai konsep 
atau teori keuangan konvensional dianggap “buntu” dalam menjelaskan 
praktik bisnis atau lembaga (entitas) syariah. Bahkan, eksistensi teori 
keuangan tersebut tidak tepat lagi menjelaskan dan memprediksi praktik 
bisnis syariah. Praktik bisnis syariah dilandasi dengan ajaran Agama 
Islam, yang tentunya diatur dan berkesesuaian dengan al-Qur‟an dan 
Hadis, sehingga refleksi praktis keuangan entitas bisnis itu syarat dengan 
nilai (value laden), yaitu memberikan nilai tambah keislaman. 

Selain itu, buku ini mencoba memberikan pengembangan 
konsep atau teori keuangan yang dipandang telah mapan, namun 
kelihatannya tidak memiliki „keberpihakan‟ keislaman. Memasukkan 
konsep keislaman pada teori-teori tersebut merupakan langka alternatif 
mengembalikan atau menemukan „roh‟ yang sejatinya dapat 
diimpelementasikan pada konsep keuangan secara universal. Pilihan 
menggunakan teori keuangan Islam untuk memahami dan membangun 
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praktik bisnis merupakan bagian bermuamalah dalam Islam yang sangat 
mendapatkan legitimasi. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dunia dan 
akhirat. 

Penulis berharap bahwa buku ini memberi manfaat bagi semua 
pihak terutama bagi para pembaca, dan terkhusus bagi yang 
berkepentingan, termasuk mahasiswa penggiat ekonomi Islam dan 
manajer keuangan entitas bisnis syariah. Segala kekurangan, kesalahan, 
dan kekeliruan menjadi tanggung jawab penulis. Penulis dengan senang 
hati menerima masukan dan koreksi untuk perbaikan yang konstruktif. 
Kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih 
pemikiran dalam buku ini, khususnya para mahasiswa yang telah 
menempuh mata kuliah keuangan Islam dan sejawat dosen Program 
Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Alauddin semoga mendapatkan 
imbalan yang terbaik dari Allah swt dan bernilai ibadah di sisi-Nya. 
Aamiin. 

 
 

Makassar,        Mei  2022 
Penulis, 

 
 

Muhammad Wahyuddin Abdullah 
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BAB I 
TIME VALUE OF MONEY  

 

A. Pendahuluan 

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang 
lebih mudah jika dikomparasikan dengan sistem barter yang rumit, 
kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem 
ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki 
keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga 
menimbulkan kesulitan dalam penentuan nilai. Uang merupakan 
inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia, posisinya 
sangat strategis dalam sebuah sistem ekonomi, dan sulit untuk 
tersubsitusi dengan media lainnya. Sepanjang sejarah 
keberadaannya uang memainkan peran penting dalam perputaran 
roda perkonomian umat manusia. Uang berhasil memudahkan dan 
mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang 
dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara 
efektif dan efisien.  

Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat 
probelematika pada media keuangan, sebagai sebuah ilustrasi yang 
menjadi problematika pada perkembangan mengenai konsepsi 
uang dapat dikatakan bahwa uang Rp 100.000, hari ini akan lebih 
bernilai jika dibandingkan dengan nilai uang Rp 100.000, masa 
yang akan datang atau uang Rp 10.000 tahun lalu lebih berguna 
(utility) jika dibandingkan dengan nilai uang Rp 10.000 hari ini 
inilah yang dimaksud dengan time value of money, dalam ilmu 
ekonomi dikenal juga dengan istilah positive time preverence, nilai uang 
dipengaruhi oleh dimensi waktu. 

Time value of money merupakan nilai uang yang dianggap 
bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada 
aktivitas ekonomi yang dilakukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
adanya anggapan hilangnya biaya kesempatan oleh pemilik modal. 
Pemilik modal membebankan nilai persentase tertentu sebagai 
kompensasinya.1 Fondasi konsep time value of money berintikan 

                                                             
1Muhammad Akhyar Adnan dan Nuroh Shobah Hanum, “Pemahaman 

dan Akseptansi Para Bankir Bank Syariah dan Manajemen Lembaga Keuangan 
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proses pembungaan uang secara majemuk. Walaupun secara 
substantif keadaan tersebut memisahkan antara uang atau sistem 
moneter dengan sektor riilnya. Sektor moneter dapat selalu 
dipastikan keuntungannya, sementara itu sektor riil dihadapkan 
pada kondisi yang serba tidak pasti.2 Konsep ini menjadi penting 
untuk dikaji karena ada beberapa perbedaan pandangan menurut 
para pakar ekonomi syariah. 

Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan 
ekonomi Islam menitik beratkan pada aspek filosofis, salah satunya 
yaitu perbedaan pandangan terhadap waktu dan uang. Ekonomi 
konvensional berpandangan bahwa nilai uang yang dimiliki 
sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa yang akan 
datang, atau disebut juga dengan istilah time value of money 
sebagaimana yang telah diterangkan. Dalam Islam hanya mengenal 
istilah economic value of time, konsep ini menyatakan bahwa waktulah 
yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki nilai 
waktu.  

Dasar perhitungan pada kontrak berbasis economic value of 
time adalah nisbah. Ada yang beranggapan bahwa economic value of 
time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat 
pembiayaan bagi hasil (profit sharing).3 Pembagian keuntungan 
ataupun kerugian dapat diketahui dengan pasti ketika hasil usaha 
diperoleh. Konsep bagi hasil (profit sharing) ini berdampak pada 
tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak dua belah pihak, 
sehingga dapat menghindari pihak yang satu merugikan pihak yang 
lain, serta transaksi-transaksi lain yang berdasarkan pada aspek 
syariah. 

B. Uang Secara Konsepsi 

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan 
sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat 

                                                                                                                                   
Syariah terhadap Pendekatan Economic Value of Time untuk Produk 
Murabahah”, Jurnal Jema 23, No. 1 (2014): h. 34. 

2Fetria Eka Yudiana, “Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value of 
Money dan Economic Value of Money”, Muqtashid IV, No. 1 (Juni 2013): h. 
136.  

3Sofi Faiqotul Hikmah, “Analisis Perbandingan Time Value of Money 
dalam Obligasi Konvensional dengan Economic Value of The Time dalam 
Obligasi Syariah”, Darussalam 7, No. 1 (2015): h. 54. 
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tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat berlaku umum 
bagi setiap entitas sosial di masyarakat dalam proses pertukaran 
barang dan jasa. Dalam konsepsi ilmu ekonomi modern, beberapa 
ahli mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara 
umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-
barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya, ataupun untuk 
pembayaran utang dengan legalitas tradisi (urf) ataupun undang-
undang.4 Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat 
penunda pembayaran. 

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari 
kata al-naqdu wa nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-
naqdu yang bermakna yang baik dari dirham, menggenggam 
dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat 
dalam al-Qur‟an dan al-hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak 
menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka 
menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang 
terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar 
yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk 
menunjukkan dirham perak, kata „ain untuk menunjukkan dinar 
emas. Sementara itu, kata fulus (uang tembaga) digunakan sebagai 
alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.5 

Definisi nuqud dirham dan dinar menurut Abu Ubaid 
(wafat 224 H) adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu 
tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan 
dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi 
barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 505 H) menyatakan, Allah swt 
menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara 
seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. 
Sementara Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat, dinar dan 
dirham adalah nilai harga barang komoditas.6 Ini menegasikan 
bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga 
komoditas. Penjabaran tersebut kompatibel dengan pengertian 

                                                             
4Emily Nur Saidy, “Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, Laa Maisyir 

6, No. 2 (Desember 2017): h. 28. 
5Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 279. 
6Ahmad Hasan, Al-Auroq Al- Noqdiyah fi Al-Igtishod Al-Islamy, Terj. 

Saifurrahman Barito, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 5–8. 
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uang dalam ilmu ekonomi modern, yaitu uang sebagai alat tukar 
dan pengukur nilai.  

Menurut Adiwarman, dalam Islam uang dipandang 
sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-
siakan atau dihamburkan. Uang tidak diposisikan sebagai suatu 
komoditas yang dapat diperdagangkan. Islam memandang uang 
sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya 
sendiri. Islam tidak memperbolehkan untuk mengambil 
keuntungan tambahan berupa bunga hanya karena uang disimpan 
di bank atau karena uang yang dipinjamkan kepada orang lain. 
Karena pada dasarnya uang dalam Islam memiliki tiga fungsi yaitu7 
sebagai ukuran harga, sebagai media transaksi, dan sebagai media 
penyimpanan nilai.  

Uang dalam Islam adalah flow concept sedangkan dalam 
kapitalisme adalah stock concept. Artinya semakin cepat tingkat 
perputaran uang akan semakin bagus. Saving harus diinvestasikan 
ke sektor riil, apabila tidak, maka saving bukan saja tidak 
mendapatkan return, tetapi juga akan dikenakan zakat. Perbedaan 
konsep Islam dan konsep konvensional mengenai uang adalah 
sebagai berikut:8 a) Dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan 
modal sedangkan konsep konvensional uang identik dengan 
modal; b) Menurut konsep Islam, uang adalah publics goods, 
sedangkan konsep konvensional uang adalah private goods; c) Dalam 
konsep Islam, uang adalah flow concept, sedangkan konsep 
konvensional uang adalah stock concept. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perkembangan teori 
ekonomi modern, uang dapat digunakan pada tiga fungsi yaitu 
untuk transaksi, saving, dan spekulasi. Sirkulasi uang dalam 
perekonomian konvensional hari ini mayoritas tertampung pada 
aspek spekulasi terutama dalam pasar modal dan pasar keuangan. 
Dalam konsep Islam tidak dikenal dengan money demand for 
speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Spekulasi dapat 
dianalogikan dengan judi (maysir). Kebalikan dari sistem 

                                                             
7Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islami (Jakarta: Rajawali Press, 

2007), h. 81. 
8Fetria Eka Yudiana, “Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value of 

Money dan Economic Value of Time”, h. 134. 
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konvensional yang selalu menitik beratkan pada aspek bunga atas 
harta, Islam malah menjadikan harta sebagai objek zakat.  

Dalam Islam juga dikenal istilah bahwa uang adalah milik 
masyarakat, sehingga menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan 
tidak produktif ) dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah 
uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang 
adalah flow concept, sehingga harus berputar dalam perekonomian.9 
Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan 
semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik 
perekonomian. 

C. Time Value of Money 

Menurut Karl dan Ray, dalam kegiatan investasi sehari-
hari, ternyata tidak semuanya berjalan dengan baik dan berakhir 
dengan untung. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi kelayakan 
investasi. Studi kelayakan investasi merupakan suatu kegiatan yang 
mempelajari secara mendalam tentang suatu aktivitas atau usaha 
bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau 
tidak usaha tersebut. Penentuan layak atau tidaknya suatu usaha 
dapat dilihat dari berbagai aspek. Ukuran kelayakan tiap proyek 
terdeferensiasi berdasarkan jenis usaha, namun mengacu pada 
penilaian aspek-aspek yang sama. Secara umum, untuk menilai 
layak atau tidaknya suatu investasi baik lembaga keuangan (swasta) 
maupun pemerintah, banyak menggunakan konsep time value of 
money (nilai waktu uang) sebagai bahan pertimbangan.10 

Konsep time value of money berangkat dari suatu realiti 
bahwa kebanyakan orang lebih senang uang saat ini daripada uang 
yang akan datang. Atau, orang akan menerima uang yang akan 
datang, dengan syarat jumlahnya lebih besar dari uang masa 
sekarang.11 Menurut Sudarsono time value of money atau nilai waktu 
uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar 
satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai 
dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang 

                                                             
9Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabeta, 

2006), h. 16. 
10Yuliono, “Time Value of Money dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 

El Jizya, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2017): h. 178. 
11Abdul Halim, Manajemen Keuangan Bisnis (Bogor: Ghalia Indonesia 

2007), h. 23. 
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akan datang. Karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang 
lebih besar bila di investasikan, dibanding uang yang baru dapat 
diterima pada masa yang akan datang. 

Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang 
saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utulitasnya untuk uang 
dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini 
secara tidak langsung merepresentasikan time preference pelaku 
ekonomi dalam memegang uang. Seorang pelaku ekonomi 
diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini 
daripada di masa yang akan datang, karena manusia hanya 
digerakkan oleh kepentingan dirinya sendiri. Dalam konsep ini, 
bunga dijustifikasi sebagai kompenisasi atas modal yang 
dipinjamkan.12 Konsep time value of money secara sederhana 
menjelaskan bahwa uang yang dimiliki saat ini yang disebut dengan 
present value diasumsikan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan 
nilai uang pada masa yang akan datang (future value) walaupun 
dengan nominal yang sama. Oleh karenanya, pemberi pinjaman 
akan menambahkan bunga, dengan harapan nilai uang di masa 
yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. 

Menurut Adiwarman Azwar Karim dalam ekonomi 
konvensional time value of money didefinisikan sebagai: “a dollar today 
is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested 
to get a return.” Artinya: satu dolar hari ini lebih bernilai dari satu 
dolar di masa yang akan datang karena dolar hari ini dapat 
diinvestasikan untuk mendapatkan kembali. Time value of money 
adalah sebuah konsep nilai uang yang dimiliki sekarang lebih 
berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Uang 
yang dipegang saat ini lebih bernilai karena dapat berinvestasi dan 
bisa mendapatkan bunga, atau nilai uang yang berubah (cenderung 
menurun) dengan berjalannya waktu.13 Oleh karena itu time value of 
money menjadi sebuah alat yang sangat penting untuk mengkalkulasi 
nilai uang berdasarkan masa. 

 

                                                             
12Fetria Ika Yudiana, “Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value of 

Money dan Economic Value of Money”, h. 136. 
13Sofi Faiqatul Hikmah, “Analisis Perbandingan Time Value of Money 

dalam Obligasi Konvensional dengan Economic Value of The Time dalam 
Obligasi Syariah”, h. 57. 
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D. Paradigma Time Value of Money  

Evolusi konsep riba dalam bunga tidak lepas dari lembaga 
keuangan. Lembaga keuangan muncul, karena kebutuhan modal 
untuk membiayai industri dan perdagangan. Modalnya terutama 
berasal dari kaum pedagang. Alasan konsep time value of money ini 
menjadi penting karena risiko pendapatan di masa yang akan 
datang lebih tinggi dibanding saat ini dan adanya biaya kesempatan 
(opportunities cost) pendapatan masa mendatang.14 Biaya kesempatan 
pendapatan masa depan terjadi pada saat meminjamkan uang 
kepada pihak lain. Pemilik modal membebankan nilai presentase 
tertentu sebagai kompensasinya. Konsep inilah yang melahirkan 
konsep bunga (interest) dalam ekonomi konvensional yang menjadi 
dasar dunia perbankan konvensional. 

Walaupun dalam risalah-nya telah terjadi perdebatan yang 
sangat alot oleh kubu Milton Friedman dari kaum monetaris 
berhadapan dengan aliran Keynesan yang bersekutu dengan 
mazhab Cambridge School mengenai uang sebagai stock concept dan 
uang sebagai flow concept, tetapi pada dasarnya kedua aliran 
mainstream tersebut melegitimasi interest rate (tingkat suku bunga) 
sebagai tolak ukur pendapatan transaksi ekonomi, sekaligus sebagai 
alat untuk mengontrol dan menutupi ketertinggalan nilai uang. 

Suku bunga dijadikan sebagai harapan penentu masa 
depan perekonomian. Untuk mengoperasionalkannya dapat 
dilakukan melalui banyak kebijakan dan aneka transaksi di 
antaranya adalah dengan pinjaman (loan) ataupun dengan invesatasi 
(investment), aliran yang meyakini uang sebagai stock concept berarti 
mempercayai uang sebagai private goods, uang dapat berproduksi, 
tumbuh dan berkembang walaupun uang itu ditumpuk dan 
ditimbun saja dalam suatu lokus. Aliran yang mengimani uang 
sebagai flow concept berarti mengakui uang sebagai publik goods, agar 
dapat tumbuh dan berkembang uang mesti diinvestasikan ke 
berbagai sektor produktif, uang tidak dibenarkan mengendap 
begitu saja.  

Teori tersebut sesungguhnya mengafirmasi mengenai 
pijakan dasar perokonomian kapitalisme dalam mewujudkan 

                                                             
14Muhammad, “Rekonstruksi Time value of Money Menuju Economic 

Value of Money untuk Keuangan Islam”, Islamic Review 1, No. 2 (2012): h. 165. 
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pembangunan melalui lembaga keuangan berbasis bunga. Para 
ekonom merumuskan teori pembelahan sel atau teori bunga 
majemuk yang diduplikasi dari ilmu biologi. Uang diidentikan 
dengan sel hidup yang dapat melakukan pembelahan dan 
berkembang biak dari waktu ke waktu, sehingga kian hari 
populasinya kian meningkat. Dengan demikian, uang tak ubahnya 
makhluk hidup dapat bertelur ataupun baranak. Di kemudian hari, 
teori suku bunga ini dijadikan sebagai tumpuan harapan dalam 
mematangkan prospek perekonomian yaitu sebagai alat untuk 
menghindari risiko dan meraup keuntungan dalam transaksi 
ekonomi.  

Konsep time value of money atau juga disebut ekonom 
sebagai positive time preference, menyebutkan bahwa nilai komoditi 
pada saat ini lebih tinggi bila dibandingkan di masa mendatang. 

Menurut Ja‟far al-Jazzar dalam buku al-Bunuk fi al-„Alam: Anwa„uha 
wa Kayfa Tata„amalu ma„aha, bahwa time value of money adalah suatu 
istilah yang digunakan dalam sistem operasional bank konvensional 
berdasarkan keuntungan, kinerjanya menggunakan standar baku 
bunga.15 Sementara bunga itu sendiri adalah nilai harga yang harus 
dibayar sebagai imbalan dari pemakaian uang. Atau tambahan nilai 
harga sebagai imbalan dari peminjaman uang berjangka. 

William R. Lasher dalam argumentasinya mengemukakan 
bahwa time value of money didasarkan pada gagasan 
mengenai sejumlah uang ditangan seseorang saat ini bernilai lebih 
dari jumlah yang sama di janjikan pada beberapa waktu di masa 
depan. 16 Time value of money merupakan bagian terpenting dari suatu 
bisnis, karena tujuan berbisnis adalah laba, saat ini laba dapat 
diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam 
pengelolaannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari 
pihak ketiga (DPK), seperti bank konvensional. Nilai waktu uang 
menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional. 

Menurut pendapat para ekonom konvensional, ada dua hal 
yang menjadi pijakan konsep time value of money. Pertama, present of 
inflation (adanya inflasi), yaitu pihak bank akan meminta 

                                                             
15Ja‟far al-Jazzar, al-Bunuk fi al-„Alam: Anwa„uha wa Kayfa Tata„amalu 

Ma„aha (Beirut: Dar al-Nafais, 1984), h. 163. 
16Leny Nofianti, “Time Value of Money dalam Perspektif Islam”, Al-

Iqtishad 10, No. 2 (2014): h. 2.  
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kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Kedua, 
preference present consumption to future consumption. Umumnya, present 
consumption lebih disukai daripada future consumption. Dengan 
argumentasi ini, meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya 
nihil, akan tetapi seseorang lebih menyukai mengkonsumsi hari ini.  

Oleh karena itu, untuk menunda konsumsi ia meminta 
kompensasi. Time value of money menegasikan bahwa nilai komoditi 
pada saat ini lebih rendah dibanding nilainya di masa depan. 
Artinya, nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan 
dengan di masa mendatang. Seiring dengan berjalannya waktu, 
maka uang harus ditingkatkan nilai nominalnya agar nilai riilnya 
tetap sama.17 Jadi, uang harus selalu bertambah dan bertambah 
karena berjalannya waktu. Oleh karena itu, konsep ini sangat 
terkait dengan konsep diskonto dan penetapan tingkat suku bunga, 
yang dapat menutupi ketertinggalan nominal dari nilai uang itu 
sendiri. 

Konsep time value of money dalam kaitannya dengan analisis 
modal dan investasi, maka disajikan secara bersama dengan cost of 
capital, pembahasan mengenai kedua persoalan ini (modal dan 
investasi), tidak dapat dipisahkan dengan konsep diskonto. Menurut 
Iggi, konsep diskonto sangat penting dalam analisis teori modal 
dan investasi. Secara praktis digunakan dalam evaluasi proyek atau 
pun keputusan invesatasi, misalnya18 model Net Present Value 
(NPV), cost benefit analysis, Internal Required Rate of Return (IRR), 
dividen model dalam asset valuation, dan seterusnya. Diskonto inilah 
yang dimaksud dengan time value of money. 

E. Menyoroti Time Value of Money 

Mungkin dapat dikatakan bahwa suku bunga adalah 
harapan tetapi dalam waktu yang sama juga dapat dinyatakan 
bahwa suku bunga adalah ratapan, harapan bagi para bankir dan 
spekulator, karena hanya dengan menghitung waktu dan ongkang-
ongkang kaki dengan santai uang yang dimiliki dapat berlipat 

                                                             
17Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata diskonto 

diartikan sebagai potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang 
menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. 

18Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan 
Praktek Manajemen Portofolio Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 
45. 
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ganda, tetapi dalam waktu yang sama menghasilkan ratapan bagi 
rakyat dan para pelaku ekonomi lainnya yang tertatih-tatih 
menutupi bunga pinjaman tiap bulannya, dalam sebuah lirik lagu 
diintonasikan dengan lirik gali lubang tutup lubang pinjam uang 
bayar utang. Inilah makna subtansial yang terkandung dalam QS. 
Ali-Imran/3:130. 

َ نَؼهََّكُىۡ رفُۡهِ  ٱرَّقُٕاْ ٱللََّّ َٔ  
ٗۖ
ؼفََخٗ عََٰ فٗب يُّ اْ أظَۡؼََٰ َٰٓ َٰٕ ثَ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََ رأَۡكُهُٕاْ ٱنشِّ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ

َٰٓ ٌَ حُ ََٰٚ ٕ ٖٔٓ 

Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada 
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. 

Konsepsi tentang riba sangat eksploitatif dan mematikan 
nilai-nilai moral kemanusiaan, manusia berupaya memastikan hal 
yang tidak pasti (uncertainty) apa yang akan terjadi pada masa 
mendatang dapat ditentukan hari ini sebagaiamana penetapan 
tingkat suku bunga, baik dengan cara perhitungan flat, efektif 
maupun anuitas esensinya sama saja. Kreditor belum dapat 
mengetahui bisnis seseorang kedepan seperti apa, ada banyak 
kemungkinan yang akan terjadi bisa surplus atau bahkan defisit, 
usaha yang dijalankan dapat mendatangkan positif return, negative 
return atau bahkan no return. Jika terjadi risiko maka sepenuhnya 
ditanggung oleh debitur inilah yang disebut dengan zero sum game 
menarik keuntungan di atas kerugian orang lain. 

Sebagaimana halnya yang dikemukan oleh Al-Zarqa 
menyebut time value of money dengan istilah metode diskonto dalam 
kaitannya sebagai alat analisis investasi. Secara konseptual, Al-
Zarqa juga menolak asumsi dasar time value of money, karena bagi Al-
Zarqa preferensi waktu yang positif hanya salah satu dari tiga 
preferensi waktu, positif, zero, dan negatif. Landasan rasionalitas 
preferensi waktu yang positif bagi Al-Zarqa tidak tepat. Namun 
demikian, landasan pemikiran bahwa sebuah investasi, secara rata-
rata, di harapkan menghasilkan positif, bagi Zarqa, dapat diterima. 
Tentu, Al-Zarqa juga menyadari bahwa suatu investasi tidak tentu 
akan selalu menghasilkan hasil positif tetapi bias impas, bahkan 
rugi. Namun, secara rata-rata investor akan mengharapkan hasil 
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positif apabila akan berinvestasi. Di sini, penggunaan metode 
diskonto mendapatkan justifikasi rasionalnya.19 

Lebih spesifik, menentukan apakah suatu diskonto boleh 
atau tidak dalam Islam, Al-Zarqa berargumen terletak pada tipe 
investasinya. Dalam arti, Islam tidak melarang seorang muslim 
memilih investasi yang halal yang mana memberikan atau 
menjanjikan tingkat keuntungan dari hasil investasi yang paling 
besar. Sehingga, menggunakan metode diskonto untuk mengukur 
suatu investasi kemudian memilihnya, tidak menjadi masalah. 
Intinya, selama tipe investasinya halal, maka metode apapun untuk 
mengukur keuntungan yang dapat dihasilkan tidak dilarang.20 Di 
dunia Islam teori time value of money mendapatkan beberapa 
tanggapan, ada yang membolehkan dan ada juga yang menolaknya 
sebab bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun 
argumentasi dapat diterimanya konsep ini selain dari pada yang 
telah diungkapkan di atas di antaranya adalah sebagai berikut:21 

1. Keuntungan di masa mendatang diragukan (uncertainty). Hal 
demikian disebabkan ketidakpastian peristiwa yang melingkupi 
manusia di masa mendatang, sedangkan keuntungan di saat 
sekarang sangat jelas dan pasti. 

2. Keputusan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih 
bernilai bagi manusia dari pada kepuasannya pada masa 
mendatang.  

3. Pada dasarnya komoditi sekarang lebih penting dan berguna, 
dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding komoditi di masa 
mendatang. memiliki kehendak seperti sekarang. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa keuntungan sekarang 
lebih berharga daripada keuntungan di masa mendatang. Modal 
sekarang lebih bernilai, dari pada dipinjam dan dikembalikan 
beberapa waktu ke depan. Adanya bunga sebagai instrumennya 
lebih dimaksudkan sebagai nilai pembayar yang sama terhadap 
modal yang dipinjam semula. Alasan yang menolak teori time value 

                                                             
19Abod, Agil, dan Ghazali, An Introduction to Islamic Finance, Ch. 6 (Kuala 

Lumpur: Quill Publishers, 1992), h. 97. 
20Abod, Agil, dan Ghazali, An Introduction to Islamic Finance, h. 112-113. 
21Purnamasari, “Time Value of Money Perspektif Syariah”, Al 

Iqtishadiyyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Syariah I, No. 1 (Desember 2014): 
h. 42. 
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of money adalah dalam teori tersebut mengandung unsur bunga, 
dimana ulama sepakat bahwa bunga hukumnya sama dengan riba, 
haram. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah/2:278. Namun 
demikian, tidak dilarang melakukan perniagaan untuk 
mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, aktivitas bisnis tidak 
boleh dipastikan bahwa ia akan mendapatkan keuntungan di masa 
mendatang. Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari 
esok.  

Bisnis seseorang akan menghadapi satu di antara tiga hal 
yang akan terjadi pada bisnis yang dikonstruksi di antaranya adalah 
positif return, negative return, dan no return. Atas dasar ini maka 
aktivitas bisnis sebaiknya didasarkan pada mekanisme mudharabah, 
musyarakah, ataupun yang lain, yang tidak mengandung unsur 
kepastian, dimana keuntungan dibagi setelah hasil usaha diperoleh. 
Oleh karena itu, konsep time value of money tidak selaras dengan 
konsep ekonomi Islam, dan teori inilah yang menelurkan konsep 
bunga (interest) dimana pemaknaannya sangat dekat dengan 
konsepsi riba yang sangat dikecam dan dilarang dalam Islam. 

F. Economic Value of Time 

Dalam syariah, uang tidak dianggap sebagai komoditi 
sebagaimana halnya dalam teori uang sebagai stock concept, tetapi 
uang cenderung dijadikan sebagai alat tukar. Islam menganggap 
uang adalah flow concept tidak boleh ditumpuk tetapi harus beredar 
karena uang tidak dapat diproduktifkan tanpa melalui pertukaran 
dan distribusi secara riil. Uang bukanlah makhluk hidup yang dapat 
berterlur dan berternak tetapi uang adalah alat tukar (medium of 
exchange). Oleh karenanya, dalam sejarah dikenal sebuah istilah 
economic value of time yang dikembangkan pada abad ke-7 Masehi, 
saat digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Konsepsi ini 
secara frontal menolak ilustrasi yang terdapat pada teori time value of 
money disebabkan terjadi kondisi al-ghurmu bi al-ghurni (mendapatkan 
hasil tanpa memperhatikan resiko) dan al kharaj bi la-dhaman 
(memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya).22 

                                                             
22Sofi Faiqul Fikmah, “Analisis Perbandingan Time Value of Money 

dalam Obligasi Konvensional dengan Economic Value of The Time dalam 
Obligasi Syariah”, h. 54. 
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Persoalan riba sebetulnya sangat berkaitan dengan 
masalah uang. Sebagai perbandingan dengan teori ekonomi 
konvensional (kapitalisme), Islam membicarakan uang sebagai 
sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang 
dagangan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda 
yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh sebab itu, 
dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang 
dikenal adalah economic value of time. Teori time value of money adalah 
sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan 
populasi dan tidak ada di ilmu keuangan (finance).23 

Economic value of time adalah sebuah konsep dimana 
waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang memiliki 
nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan 
nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dalam pandangan 
Islam mengenai waktu, waktu bagi semua orang adalah 
kuantitasnya sama, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam 
sepekan. Nilai waktu antara satu orang dengan orang lainnya, akan 
berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai 
waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. 
Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan 
semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan 
mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang 
melaksanakan.24 Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-
Asr/103:1-3. 

ٱنۡؼَصۡشِ  ٍَ نَفِٙ خُغۡش   ٔ َٔ َغََٰ ٌَّ ٱلِۡۡ اْ ثِٱنۡحَقِّ  ٕ إِ ٕۡ اصَ َٕ رَ َٔ ذِ  هِحََٰ هُٕاْ ٱنصََّٰ ًِ ػَ َٔ ٍَ ءَايَُُٕاْ  إِلََّ ٱنَّزِٚ

جۡشِ  اْ ثِٱنصَّ ٕۡ اصَ َٕ رَ َٔ ٖ 

Terjemahnya:  
“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati 
kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran”. 

                                                             
23Rahmat Ilyas, “Time Value of Money dalam Perspektif Hukum 

Islam”, Al-‟Adalah 14, No. 1 (2017): h. 170.  
24Sofi Faiqul Hikmah, “Analisis Perbandingan Time Value of Money 

dalam Obligasi Konvensional dengan Economic Value of The Time dalam 
Obligasi Syariah”, h. 55.  
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Menurut Ja‟far al-Jazzar dalam buku al-Bunuk fi al-„Alam: 
Anwa„uha wa Kayfa Tata„amalu ma„aha, bahwa time value of money 
merupakan istilah umum yang telah digunakan pada mekanisme 
operasional bank konvensional, karena berdasarkan kinerjanya 
yang berbasis bunga. Bunga yang dimaksud adalah nilai harga yang 
harus dibayar sebagai imbalan dari pemakaian uang. Atau 
tambahan nilai harga sebagai imbalan dari peminjaman uang 
berjangka. Sementara dalam konteks ekonomi syariah justru 
keberadaan bunga dalam hal ini adalah riba.25 

Perbedaan utama konsep time value of money dengan economic 
value of time adalah pada konsep time value of money dasar perhitungan 
pada kontrak berbasis bunga, sedangkan dasar perhitungan pada 
konsep economic value of time adalah nisbah. Konsep economic value of 
time dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep revenue 
sharing atau profit sharing. Konsep revenue sharing atau profit sharing 
akan sangat berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian 
diawal kontrak kerjasama. 

Menurut Syafi‟i Antonio dalam ekonomi Islam tidak 
mengenal konsep time value of money, tetapi ekonomi Islam 
mengenal konsep economic value of time, yang artinya bahwa yang 
bernilai adalah waktunya itu sendiri. Islam memperbolehkan 
pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada bayar tunai. 
Yang lebih menarik adalah dibolehkannya penetapan harga 
tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan time 
value of money, namun karena semata-mata akibat ditahannya aksi 
penjualan barang.26 Oleh karena itu, penentuan tingkat suku bunga 
untuk mengatasi problema time value of money kapitalisme tidaklah 
solutif tetapi problematis, manusia-manusia ekonomi kadangkala 
menyebutnya dengan istilah lintah darat yang dapat menghisap 
siapa saja. Suku bunga tidak memanusiakan manusia, tetapi 
memiskinkan manusia, miskin secara ekonomi (eksploitatif dan 
intimidatif), miskin secara sosial (dis-asosiatif) maupun miskin 
secara spiritual (serakah dan egoisme). 

                                                             
25Siti Mujibatun, “Inkonsistensi Prinsip Time Value of Money”, 

Economica VII, No. 2 (2016): h. 156. 
26Muhammad Akhyar Adnan, “Pemahaman dan Akseptansi Para 

Bankir Bank Syariah dan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah terhadap 
Pendekatan Economic Value of Time untuk Produk Murabahah”, h. 33. 
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Dalam Islam tidak dikenal time value of money, karena 
merupakan sebuah dimensi yang bermasalah, tetapi diperkenalkan 
teori economic value of time yaitu nilai waktu ekonomi. Dalam artian 
waktulah yang memiliki nilai, waktu harus dimanfaatkan 
semaksimal mungkin agar dapat produktif. Manusia harus bekerja 
mengerahkan segalah potensialnya dalam mamanfaatkan waktu 
karena waktu yang diberikan oleh Tuhan pada hambanya dengan 
jumlah kuantitas yang sama yaitu 24 jam dalam sehari-semalam. 
Return atau nilai ekonomi yang dapat diperoleh manusia 
bergantung pada kinerjanya dalam memanfaatkan waktu dan 
kesempatan.  

Hal ini dapat dirujuk dalam Firman Allah dalam QS. al-
Asr sebagaimana disebutkan sebelumnya dan QS. al-Ra‟ad/31:11. 
Bahwa manusia benar-benar berada alam kerugian kecuali ia dapat 
memnfaatkan waktu, kemudian firman Allah swt berikutnya ia 
tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sebelum kaum itu 
mengubahnya sendiri. Oleh karenanya, penggandaan nilai uang 
yang mengikuti dimensi waktu sama sekali tidak dapat dibenarkan 
dalam Islam sebagaimana uangkapan Tuhan dalam QS. al-
Baqarah/2:275. 

Pinjaman dan investasi dalam Islam dilakukan 
berdasarkan mekanisme bagi hasil, dan bagi rugi (profit and lose 
sharing) bukan berdasarkan pada penetapan tingkat suku bunga 
yang kaku dan memaksa. Hal ini dilakukan agar supaya 
kemungkinan yang akan terjadi (uncertainty) atau dalam istilah fikih 
disebut dengah gharar dapat diatasi dengan baik tanpa 
mengeksploitasi antar satu dengan yang lainnya karena manusia 
tidak ada yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi hari esok 
(QS. Luqman/31: 34).  

Untuk itu manusia-manusia yang menginginkan hasil yang 
maksimal dalam perekonomiannya harus memanfaatkan potensi 
dan kinerjanya dengan semaksimal mungkin baik potensi ekonomi, 
potensi sosial, maupun potensi spiritualnya QS. al-Taubah;105 atau 

dapat dirujuk dalam QS. al-Naba‟/78:11, dikatakan bahwa  جَؼهََُْب َٔ
بسَ يَؼَبشب   َٓ  Allah swt menjadikan siang bagi manusia untuk انَُّ
mengusahakan kehidupan mereka, memanfaatkan waktu dan 
melakukan aktivitas-aktivias yang produktif. Atau dalam QS. al-
A‟raf/7:10, Allah swt. berfiman. 
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كُىۡ فِٙ ٱ ََُّٰ نَقذَۡ يَكَّ َٔ ٌَ ب رشَۡكُشُٔ ٛشََِۗ قهَِٛلٗٗ يَّ ب يَؼََٰ َٓ جَؼهََُۡب نَكُىۡ فِٛ َٔ  ٓٔ لۡۡسَۡضِ 

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di 
muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi 
(sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. 

Islam tidak melegitimasi adanya isitlah time value of money, 
tetapi yang diperkenankan adalah economic value of time. Implikasi 
konsep time value of money adalah adanya bunga. Bunga erat 
kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta zalim dan 
agama melarangnya. Bunga dianggap tidak sesuai dengan keadilan 
dimana mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko, dan 
memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya.27 

Dasar perhitungan pada kontrak berbasis economic value of 
time yaitu nisbah bagi hasil, yang relatif lebih adil dalam 
perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (joint 
venture). Sebagaimana Khan menolak konsep positive time preference, 
sebab penerimaan konsep diskonto dapat mendorong interest 
(bunga) dan membuka kran bagi masuknya kembali riba. Argumen 
tentang efisiensi yaitu, ditentukan oleh faktor penentunya. 
Misalnya: proses manajerial, sehingga alasan faktor diskonto bukan 
merupakan penentu suatu efisiensi28 pada sebuah transaksi 
keuangan. 

G. Penutup 

Uang dalam Islam berbasis pada flow concept harus dapat 
mengalir dan beredar sedangkan capital adalah stock concept. Artinya 
semakin cepat tingkat perputaran uang akan semakin bagus. 
Dengan syarat saving harus diinvestasikan ke sektor riil, apabila 
tidak maka saving bukan saja tidak mendapatkan return, tetapi juga 
akan dikenakan zakat. Menurut konsep Islam, uang adalah publics 
goods bukan sebagai private goods yang dapat ditimbun begitu saja 
tanpa ada alasan yang benar, sehingga dengan itu dapat memacu 
aktivitas produksi secara riil. Hal ini akan mengalami konsekuensi 

                                                             
27Rahmat Ilyas, “Time Value of Money dalam Perspektif Hukum 

Islam”, h. 172. 
28Muhammad Akhyar Adnan, “Pemahaman dan Akseptansi Para 

Bankir Bank Syariah dan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah terhadap 
Pendekatan Economic Value of Time Untuk Produk Murabahah”, h. 34. 
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bagi perkembangan berikutnya yaitu uang tidak dapat dibenarkan 
produktif tanpa ada aktivitas riil dalam perekonomian sebagaiaman 
halnya dalam teori time value of money uang dapat tumbuh dan 
berkembang mengikuti waktu. 

Konsepsi time value of money sesungguhnya melanggar 
pakem dalam berinvestasi, yaitu mengabaikan probabilitas negatif 
pada sebuah instrumen investasi dengan menetapkan standarisasi 
baku berupa suku bunga, dengan harapan keuntungan yang pasti 
atau setidaknya dapat menutupi ketertinggalan nilai uang akibat 
berjalannya waktu. Sementara dalam berinvestasi ada beberapa 
kemungkinan yang akan terjadi bisa positif atau negatif bahkan zero 
income. Dalam kondisi seperti ini investasi dapat merugikan satu 
pihak dan di sisi lain menguntungkan pihak yang lain. Islam tidak 
memberikan ruang pada konsep seperti ini karena menyebabkan 
zulm (perbuatan zalim), dalam ekonomi syariah diperkenalkan 
istilah economic value of time nilai ekonomi ditentukan oleh kinerja 
manusia bukan oleh waktu, waktu bisa saja sama tetapi yang 
menjadi pembeda adalah pemanfaatan terhadap waktu, dan yang 
unik dalam ekonomi syariah mengenai economic value of time tersebut 
adalah manusia dikerahkan untuk memanfaatkan waktu dengan 
kualitas yang baik agar produktivitas dapat dipacu secara maksimal, 
akan tetapi ia tidak mengabaikan kondisi yang kemungkinan akan 
terjadi, sehingga dalam makanismenya bila terjadi keuntungan 
dalam investasi maka akan dibagi antara investor dan pengelola 
dana. Demikian pula sebaliknya, jika kondisi negatif yang berlaku 
maka masing-masing pihak juga menanggung rugi dan risiko, 
dengan sistematika seperti ini diharapkan lebih mendekatkan pada 
keadilan. 
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BAB II 
RISK SHARING 

 

A. Pendahuluan 

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah institusi 
keuangan yang dikelola dengan berdasar pada prinsip-prinsip 
syariah, di dalamnya terkandung nilai-nilai yang merujuk pada al-
Qur‟an dan al-Sunnah maupun turunannya. Meski demikian, 
sebagai sebuah entitas bisnis dalam fikih merupakan cakupan aspek 
maumalah, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan khususnya 
bank syariah juga tak terlepas dari risiko-risiko yang memiliki 
potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa selalu 
dihindari tetapi harus dihadapi dan disikapi dengan baik dengan 
meminimalisasi bahkan menghindari terjadinya risiko. Risiko yang 
dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada lembaga 
keungan terutama dalam mempertahankan dan mengembangkan 
eksistensinya. Sebagai salah satu pilar sektor keuangan Islam dalam 
melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa, lembaga-
lembaga keuangan yang berbsais syariah tentunya sangat 
memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Tingkat efisiensi 
dalam distribusi risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi 
sumber daya dana di dalam perekonomian.29 Oleh karena itu, 
pelaku sektor keuangan dan bank syariah khusunya dituntut untuk 
mampu mengelola secara efektif risiko yang dihadapinya, terutama 
dalam pola manajemen risiko. 

Manajemen risiko merupakan praktik manajemen yang baik 
dan penilaian risiko, memberikan teknik manajemen yang efektif 
untuk mengelola organisasi (melalui identifikasi risiko dan tindakan 
pencegahan dan penanganan). Manajemen risiko merupakan suatu 
pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola 
ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian 
aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi 
untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan 
pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat 

                                                             
29Muhamad, Sistem Keuangan Islam:Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia 

(Cet. I; Depok: Rajawali Press, 2019), h. 391. 



 

19 

 

diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, 
menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan 
menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. 
Poin-poin tersebut sangat memungkinkan terjadi, terutama dalam 
menghindari suatu institusi, lembaga atau individu mengalihkannya 
kepada pihak lain dalam ilmu ekonomi disebut transfer risiko. 

Transfer of risk atau tranfer risiko yang terjadi pada lembaga-
lembaga keuangan, misalnya sebut saja pada perusahaan asuransi 
konvensional dalam pandangan ulama tidak diperbolehkan. Hal ini 
karena adanya pemindahan risiko dari tertanggung ke penanggung, 
setelah tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada 
perusahaan. Dana yang dibayarkan tersebut tidak akan 
dikembalikan lagi ke nasabah.30 Keadaan seperti inilah yang mesti 
dihindari selain transfer risiko yang terjadi pada asuransi 
konvesional tersebut juga terdapat unsur maysir dan gharar, kerena 
dalam mekanisme operasionalya memanfaatkan sesuatu hal yang 
belum jelas terjadi dengan unsur-unsur yang bersifat spekulatif, 
sementara pembayarannya telah dilakukan secara tunai.  

Oleh karenanya implementasi sistem manajemen risiko 
pada keuangan syariah sangat dibutuhkan, sebagai problem solving. 
Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko 
yang terduga maupun yang tidak terduga, karena pada dasarnya 
penanggulangan terhadap risiko dapat memperkuat struktur 
kelembagaan. Manajemen risiko sangat penting bagi stabilitas 
keuangan,31 karena bisnis keuangan rentan dengan berbagai risiko, 
seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. 

B. Risk Sharing 

Menurut Slamet dan Hascaryo, risiko merupakan suatu 
kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) 
maupun tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak 
negatif pada pendapatan maupun permodalan. Risiko haruslah 
dikelola sedemikian rupa untuk dapat meminimalisir potensi yang 

                                                             
30Netta Agusti, “Sharing of Risk pada Asuransi Syariah (Takaful): 

Pemahaman Konsep dan Mekanisme Kerja”, Jurnal Manajemen Dakwah 3, No.2 
(2017): h. 181. 

31Muhamad, Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia, 
h. 391. 
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dapat menyebabkan kerugian.32 Pada dasarnya suatu risiko muncul 
karena adanya ketidakpastian (uncertainty) di masa depan. Kajian ini 
ingin mengatakan bahwa33 ketidakpastian yang terjadi di masa 
depan terhadap jiwa maupun asset menuntut orang untuk lebih 
berjaga-jaga akan risiko yang bisa saja muncul. Sebagaimana halnya 
ketidakpastian dalam literatur lembaga keuangan ketika membahas 
peroalan investasi yang diidentifikasi dengan risiko. Risiko tersebut 
berpotensi menyebabkan terjadinya suatu peristiwa (event) yang 
dapat menimbulkan dampak negatif. Suatu kemungkinan akan 
terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan 
kerugian apabila tidak diantisipasi dan dikelola sebagaimana 
semestinya. 

Risiko sesungguhnya juga dapat diperkirakan setidaknya 
secara teoretis. Munurut Sultan, risiko dibagi menjadi 2 aspek, 
yakni: Pertama passive risk, yaitu sebuah risiko yang terjadi dan 
benar-benar tidak ada perkiraan dan perhitungan yang dapat 
dipakai, dan tidak diketahui jawabannya. Perkiraan atas risiko ini 
hanya mengandalkan keberuntungan (game of chance), karena 
seseorang hanya dapat bersifat pasif. Yang kedua responsive risk, 
yaitu risiko yang kemunculannya memiliki penjelasan kausalitas dan 
distribusi probabilitas. Risiko ini dapat diperkirakan dengan 
menggunakan cara-cara tertentu. Memperkirakan risiko responsif 
ini sering disebut game of skill, karena perkiraannya didasarkan atas 
skill tertentu. Risiko adalah sebuah konsekuensi dari aktivitas 
produktif. Risiko yang perlu dihindari adalah yang tidak dapat 
diperkirakan, seperti passive risk atau unknowables..34 

Van Deer Heidjen35 mengatakan munculnya risiko 
berkemungkinan memiliki preseden historis dan dapat dilakukan 

                                                             
32Deddy Kurniawansyah, “Pengaruh Profit Loss Sharing Funding Ratio 

dan Profit Loss Sharing Financing Ratio terhadap Profitabilitas Bank Umum 
Syari‟ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko sebagai Variabel Intervening”, 
Jurnal Akuntansi dan Keuangan 18, No. 1 (Mei 2016): h. 47. 

33Netta Agusti, “Sharing of Risk pada Asuransi Syariah (Takaful): 
Pemahaman Konsep dan Mekanisme Kerja”, h. 181. 

34Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil 
(Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, Jurnal 
Dinamika Ekonomi Pembangunan 1, No.1 (Juli 2011): h. 68. 

35Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil 
(Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, h. 68. 
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estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul 
structural uncertainties. Kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat 
unik, tidak memiliki preseden di masa lalu. Akan tetapi tetap 
berkemungkinan terjadi dalam logika kausalitas unknowables. 
Kemunculan kejadian secara ekstrim tidak terbayangkan 
sebelumnya. 

Ketidakpastian merupakan suatu hal yang sulit untuk dapat 
dihindari dalam dunia bisnis, risiko akan memberikan dampak yang 
berakibat merugikan bagi perusahaan atau perorangan. 
Ketidakpastian dapat juga dikatakan sebagai risiko yang harus 
ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. 
Sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh Sutanto bahwa risiko 
merupakan suatu ketidakpastian yang tidak dapat dihindari dalam 
operasi suatu bisnis dan juga dapat dikatakan sebagai suatu bagian 
dari aktivitas perusahaan dimana risiko tidak hanya mengandung 
dampak negatif namun juga terdapat risiko yang berdampak 
positif. Risiko yang muncul dalam perusahaan akan terjadi pada 
lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan. Selain 
itu, risiko yang muncul dalam perusahaan tidak hanya satu atau dua 
risiko, akan tetapi beraneka ragam, contohnya adalah risiko 
finansial, sumber daya manusia, produksi, kompetisi, kesehatan, 
dan keselamatan kerja.36 Pola ini juga sangat dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi suatu negara secara makro. Resesi, inflasi dan 
huru-hara politik secara langsung mempengaruhi pembiayaan, 
tidak terkecuali pembiayaan bagi hasil.37 Risiko lain seperti 
membengkaknya biaya operasional, gagal manajemen, dan juga 
kondisi ekonomi. Semantara risiko yang berdampak positif 
manakalah risiko itu dapat di manfaatkan sebagai peluang untuk 
mendongkrak tingkat produktifitas perusahaan. 

C. Risk Sharing Perspektif Syariah 

Risiko dalam terminologi fikih muamalah disebut dengan 
gharar yang benar-benar bersifat spekulatif. Gharar terjadi karena 

                                                             
36Normaria Mustiana Sirait dan Aries Susanty, “Analisis Risiko 

Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (Erm) pada 
Perusahaan Pembuatan Kardus di CV Mitra Dunia Palletindo”, Industrial 
Engineering Journal 5, No. 4 (2016): h. 1. 

37Iskandar, dkk, “Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah: 
Suatu Tinjauan Filsafat”, Al-Ulum 17, No. 1 (Juni 2017): h. 22. 
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seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan 
terjadinya sesuatu, sehingga bersifat perjudian atau game of chance. 
Jika satu pihak menerima keuntungan, maka pihak lain pasti 
mengalami kerugian. Hal ini berarti telah terjadi win lose solution. 
Transaksi syariah adalah mencerminkan positive sum game atau win-
win solution sebagaimana dalam ajaran teori profit loss sharing.38 Setiap 
bidang dalam bisnis senantiasa berhadapan dengan risiko. Interaksi 
suatu lembaga dalam kegiatannya akan menimbulkan risiko dari 
faktor mikro dan makro ekonomi.39 Firman Allah swt dalam QS. 
Lukman/31:34. 

براَ  يَب رذَۡسِ٘ ََفۡظٞ يَّ َٔ ٚؼَۡهىَُ يَب فِٙ ٱلۡۡسَۡحَبوِۖٗ  َٔ شَ  ۡٛ لُ ٱنۡغَ ُُٚضَِّ َٔ بػَخِ  َ ػُِذَُِۥ ػِهۡىُ ٱنغَّ ٌَّ ٱللََّّ إِ

َ ػَهِٛىٌ خَجِٛشُُۢ  ٌَّ ٱللََّّ  إِ
ٕدُُۚ ًُ ِ أسَۡضٖ رَ ّ٘ َ يَب رذَۡسِ٘ ََفۡظُُۢ ثِأ َٔ  ٖٗ ركَۡغِتُ غَذٗاۖٗ 

Terjemahnya:  
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang 
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada 
seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan 
mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”. 

Kondisi ketidaktahuan mengenai keadaan hari esok dalam 
ekonomi syariah untuk bertindak menghadapi sebuah risiko secara 
seksama, setiap pihak yang terkait dalam transaksi keuangan 
menanggung risiko yang akan terjadi, bersama mananggung 
kerugian maupun bersama memperoleh keuntungan. Sebagaimana 
halnya termuat dalam akad bagi hasil dalam pembiayaan syariah 
yang termanifestasi di dalamnya konsepsi profit and loss-sharing 
(saling berbagi laba dan saling menanggung risiko). Apabila usaha 
yang dikelola berjalan dengan baik lalu memperoleh keuntungan, 
keuntungan tersebut dibagi antara shahibul maal (penyandang dana) 
dan mudharib (pengelola dana). Demikian pula sebaliknya, bilamana 

                                                             
38Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil 

(Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, h. 68. 
39Rizki Ramadiyah, “Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan 

Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat”, Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan 13, 
No. 2 (Desember 2014): h. 22. 
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usaha yang dikelola tidak berjalan sesuai dengan prospek (terjadi 
kerugian) kerugian tersebut ditanggung bersama. Shahibul maal 
sebagai pemilik dana menanggung rugi secara financial sedangkan 
mudharib sebagai pihak yang mengelola dana menanggung rugi 
karena beban tenaga dan waktu.  

Inilah kelebihan konsepsi yang dikaitkan dengan economic 
value of time yaitu40 memanfaatkan waktu dengan barbasis kinerja, 
tidak menjadikan waktu sebagai faktor pengganda nilai 
sebagaimana dalam teori time value of money, untuk menghindari 
risiko dalam berinvestasi menerapkan suku bunga. Dalam ekonomi 
syariah uang dipandang ssebagai flow konsep (money) variabel yang 
mempunyai dimensi waktu atau mengalir sepanjang waktu bukan 
sebagai stock concept (capital) variabel yang mengukur suatu kuantitas 
pada suatu waktu terntentu. Analogi air yang masuk dan keluar dari 
kolam air adalah aliran (flow) sedangkan air yang berada dalam 
kolam tersebut dalam jangka waktu tertentu adalah persediaan 
(stock). Pendapatan (income) adalah flow sedangkan kekayaan (wealth) 
adalah stock. 

Hal ini berimpilikasi pada keharaman bunga dalam 
perspektif ekonomi syariah. Teori PLS (Profit and Loss Sharing) 
dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang 
cenderung tidak mencerminkan keadilan (injustice/dzalim) karena 
memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun 
untung bagi para pelaku ekonomi, profit and loss sharing berarti 
keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan 
ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama.41 Dalam atribut nisbah 
bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana 
bunga, tetapi dilakukan PLS berdasarkan produktivitas nyata dari 
produk tersebut. 

Teori PLS dikembangkan dalam dua model, yakni model 
mudarabah dan musyarakah. Model Mudarabah merujuk pada 
bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama 
(shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak 
lainnya menjadi pengelola dana (mudharib). Model musyarakah 

                                                             
40Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami (Cet. 7; Jakarta: Rajawali 

Press, 2015), h. 79. 
41Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil 

(Profit And Loss Sharing) dan Perbbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, h. 67. 
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adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan 
risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.42 Dalam 
sistem profit loss sharing harga modal ditentukan secara bersama 
dengan peran dari kewirausahaan. Price of capital dan enterpreneurship 
merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus 
diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam 
pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu 
produktivitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang 
tidak menghasilkan produktivitas.43 

Perbankan syariah yang berupaya mengimplementasikan 
konsepsi tersebut mulai berkembang sekitar tahun 1970-an dengan 
akad mudharabah (profit and loss sharing) sebagai ciri khasnya. Akad 
mudharabah dipercaya mampu mendorong produktivitas sektor riil 
dan menjadi solusi krisis ekonomi, karena dapat mengeliminasi 
unsur bunga. Namun dalam praktiknya saat ini perbankan syariah 
lebih banyak mengaplikasikan akad yang berbasis jual beli 
(murabahah) dalam berbagai tarnsaksinya. Hal ini dilatarbelakangi 
oleh besarnya risiko yang ditanggung perbankan syariah jika 
mengaplikasikan akad mudharabah. Banyak risiko yang akan 
ditanggung dari akad mudharabah, namun bukan berarti akad 
mudharabah tidak bisa dikembangkan. Perbankan syariah dapat 
melakukan mitigasi risiko yang baik, sehingga akad mudharabah 
kembali diaplikasikan dengan baik.  

Ada yang menarik dari hasil penelitian yang telah 
ditemukan mengenai risiko dalam akad mudarabah agar dapat 
ditangani yaitu: Pertama, permasalahan agency. Kedua, 
permasalahan jaminan. Ketiga, peran investor dan manajemen. 
Keempat, efek diversifikasi waktu pada ekuitas. Kelima, 
manajemen aset. Perbankan syariah bisa menerapkan mitigasi 

                                                             
42Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil 

(Profit And Loss Sharing) dan Perbbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, h. 
68-69. 

43Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil 
(Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, h. 
67. 
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risiko untuk mangatasi persoalan tersebut yaitu dengan cara:44 
Pertama, penetapan penjamin dan fix assets sebagai agunan. Kedua, 
menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan 
operasi. Ketiga, penerapan prinsip profit and loss sharing pada akad 
penyertaan modal dan reveue sharing pada akad penghimpunan dana. 

Sistem profit and lost sharing dalam pelaksanaannya 
merupakan bentuk dari perjanjian antara pemodal (investor) atau 
pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha 
ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di 
dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi 
antara kedua bela pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal 
perjanjian. begitu pula apabila usaha mengalami kerugian akan di 
tanggung bersama sesuai porsi masing-masing.45 Kerugian bagi 
pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara 
utuh ataupun keseluruhan, sedangkan bagi pengelola modal tidak 
mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah 
dilakukannya.  

Profit and loss sharing adalah pembagian keuntungan dan atau 
kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis 
dengan nisbah yang disepekati bersama-sama, return dari kontrak 
investasi bersifat tidak pasti atau tidak tetap.46 Seandainya dalam 
musyarakah tidak terdapat keuntungan, maka tidak terjadi bagi 
hasil. Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka kerugian akan dibagi 
di antara para parner berdasarkan porsi kontribusi masing-masing 
dalam permodalan. Pembagian kerugian seperti ini lebih banyak 
diterima oleh pendapat mayoritas (jumhur al ulama). 

Kesepakatan suatu tingkat nisbah terlebih dahulu harus 
memperhatikan ketiga faktor tersebut. Faktor pertama, share on 
partnership merupakan sesuatu yang telah nyata dan terukur. Oleh 

                                                             
44Eka Jati Rahayu, “Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah 

pada Perbankan Syariah”, Jurnal Muqtasid 4, No. 1 (Juni 2013): h. 55. 
45Wika Ramdhani Hafid dkk. “Penerapan Prinsip Profit Sharing dan 

Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah: 
Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar”, Al-Mashrafiyah: Jurnal 
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah 2, No. 1 (April 2018): h. 69. 

46Deddy Kurniawansyah, “Pengaruh Profit Loss Sharing Funding Ratio 
dan Profit Loss Sharing Financing Ratio terhadap Profitabilitas Bank Umum 
Syariah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko sebagai Variabel Intervening”, 
h 45. 
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karenanya tidak memerlukan perhatian khusus. Dua faktor 
terakhir, expected return, dan expected risk memerlukan perhatian 
khusus. Oleh karenanya, kemampuan untuk memperkirakan 
keuntungan maupun risiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama 
yang berlandaskan PLS mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek 
kemungkinan risiko. Hal ini karena, pertama, risiko memiliki efek 
negatif bagi usaha. Semakin besar risiko semakin mengurangi nilai 
keuntungan usaha.47 Kedua, risiko memiliki sumber, cakupan dan 
sifat yang seringkali tidak memperhitungkan data secara cermat. 
Ketiga, perkiraan atas keuntungan biasanya memasukkan 
perhitungan variabel risiko. 

Bank syariah yang menggunakan pembiayaan profit and loss 
sharing memiliki risiko yang tinggi, sebab bank sebagai shahibul maal 
(pemilik dana) menghadapi risiko ketidakjujuran dari mudharib 
(pengelola dana). Risiko yang harus ditangung dapat berupa side 
streaming atau ketidaksesuaian penggunaan pembiayaan seperti yang 
disebutkan dalam kontrak, kelalaian atau kesalahan yang disengaja 
dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah, sehingga bank 
dituntut untuk ikut serta dalam memonitor pengelolaan dana bank 
oleh nasabah. Bank perlu ikut campur, karena bank juga ikut 
menanggung kerugian finansial jika terdapat kegagalan pengelolaan 
dana bank oleh nasabah, ini membuat bank memiliki biaya 
pengawasan yang relatif tinggi.48 

Risiko pembiayaan diukur dengan risiko pengembalian dan 
opportunity cost. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko 
pengembalian pada pembiayaan mudarabah lebih berfluktuasi 
dibanding musyarakah yang secara potensial didorong oleh agency 
problem. Untuk seluruh kelompok bank, mudharabah lebih 
menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi dibanding musyarakah 
tetapi secara individual musyarakah lebih menarik bagi kelompok 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan sebaliknya bagi Bank 
Syariah. Satu sisi perbankan Islam lebih aman untuk 

                                                             
47Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil 

(Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, h. 
67-68. 

48Deddy Kurniawansyah, “Pengaruh Profit Loss Sharing Funding Ratio 
dan Profit Loss Sharing Financing Ratio terhadap Profitabilitas Bank Umum 
Syariah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko sebagai Variabel Intervening”, 
h. 48. 
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mengalokasikan dananya pada kontrak musyarakah sebagai 
alternatif murabahah, namun kontrak musyarakah kurang menarik 
karena memiliki potensi pengembalian yang rendah.49 Sementara 
mudarabah menjanjikan pengembalian yang tinggi namun memiliki 
risiko pengembalian yang tinggi pula. 

D. Risk Sharing pada Asuransi Syariah 

Perbedaan yang sangat signifikan antara asuransi 
konvensional dengan asuransi syariah adalah sistem yang 
digunakan. Asuransi konvensional memakai sistem risk transfer 
sementara asuransi syariah memakai sistem risk sharing. Risk transfer 
adalah memindahkan atau mengalihkan risiko dari tertanggung 
kepada penanggung. Dalam pandangan ekonomi, asuransi 
merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan 
memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya 
kerugian keuangan finansial50 yang diakibatkan oleh adverse selection. 

Dengan adanya pemindahan risiko individu kepada 
perusahaan menyebabkan pada tahap ini benar-benar terjadi transfer 
of fund, sehingga kepemilikan dana pun berpindah dari peserta ke 
perusahaan asuransi. Dengan demikian, jika suatu saat terjadi 
musibah atau risiko yang dialami oleh tertanggung, risiko telah 
berpindah dari peserta ke perusahaan asuransi sebagai konsekuensi 
dari pembayaran premi.51 Tidak heran apabila terdapat klaim yang 
tidak diterima oleh perusahaan asuransi karena memang 
perusahaan asuransi memiliki wewenang untuk menetapkan 
penolakan atau penerimaan atas klaim yang diajukan tertanggung 
dengan berlandaskan prinsip kerja dari perusahaan asuransi 
konvensional, yaitu risk transfer. Kelemahan-kelemahan konsep 
yang dimiliki oleh asuransi konvensional mendorong agar segera 
tercipta suatu konsep baru yang dapat meneyelesaikan 
permasalahan pada asuransi konvensional dan asuransi syariah 
tampil ke muka dengan menawarkan konsep syariah sebagai solusi 
bagi kebutuhan masyarakat atas dunia perasuransian.  

                                                             
49Ernawati, “Risk of Profit Loss Sharing Financing: The Case of 

Indonesia”, Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economic 8, No. 1 (January 2016): h. 101. 
50Herman Darmawi, Manajemen Asuransi (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 

h. 2. 
51Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan 

Sistem Operasional (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 304.  
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Sistem operasional asuransi syariah adalah saling 
bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara 
para peserta. Perusahaan asuransi syariah diberikan amanah oleh 
para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan 
yang halal, dan memberikan santunan kepada peserta yang 
mengalami musibah.52 Sistem Asuransi syariah tidak menggunakan 
pengalihan risiko (risk transfer), yang mewajibkan tertanggung harus 
membayar premi.53 Proses hubungan peserta dan perusahaan 
dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah risk 
sharing (saling menanggung risiko). Hal itu menunjukan bahwa 
sistem asuransi syariah adalah tolong menolong,54 yaitu dana yang 
terkumpul dalam bentuk dana tabarru‟ diinvestasikan dan 
dikembangkan kemudian hasilnya dapat digunakan untuk 
kepentingan peserta asuransi syariah.  

Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dana peserta 
yang dikembangkan dengan prinsip mudarabah (sistem bagi hasil). 
Dimana peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (shohibul 
maal) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah 
(mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana 
tersebut yang dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan 
ketentuan (nisbah) yang telah di sepakati.55 Sebagaimana halnya 
firman Allah swt dalam QS. al-Ma‟idah/5:1.  

كُ  ۡٛ َٰٗ ػَهَ ىِ إِلََّ يَب ٚزُۡهَ ؼََٰ َۡ َ خُ ٱلۡۡ ًَ ٛ ِٓ فُٕاْ ثِٱنۡؼقُُٕدُِۚ أحُِهَّذۡ نَكُى ثَ ۡٔ اْ أَ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ شَ يُحِهِّٙ ََٰٚ ۡٛ ىۡ غَ

َ َٚحۡكُىُ يَب ٚشُِٚذُ  ٌَّ ٱللََّّ أََزىُۡ حُشُوٌَۗ إِ َٔ ذِ  ۡٛ ٔ ٱنصَّ
 

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

                                                             
52Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan 

Sistem Operasional, h. 174. 
53Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ed. II (Cet. 5; 

Jakarta: Kencana, 2015), h. 245. 
54Wahidatur Rohmah dan Zainal Abidin, “Studi Komparatif Asuransi 

Syariah dan Asuransi Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam”, Al 
Munazhzharah 1, No. 1 (2017): h. 7. 

55Muhamad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan 
Sistem Operasional, h. 176-177. 



 

29 

 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya”. 

Prinsip dalam asuransi syariah bukanlah setiap individu 
menanggung sendiri risiko (risk attention), bukan pula dialihkan ke 
pihak lain (risk transfer) melainkan risk sharing yaitu saling 
menanggung risiko. Sesungguhnya risk sharing inilah yang menjadi 
esensi dari asuransi dalam Islam yang di dalamnya diterapkan 
prinsip-prinsip kerjasama, perlindungan, dan saling bertanggung 
jawab.56 Tujuan asuransi syariah adalah saling tolong-menolong 
dalam menghadapi marabahaya dan musibah yang menimpa 
peserta asuransi. Caranya adalah dengan menggantikan atau 
membantu dalam bentuk uang yang telah dikumpulkan dari hasil 
premi para peserta asuransi syariah.57 Tujuannya bukanlah mencari 
keuntungan atau menjadikannya sebagai cara untuk mencari 
penghasilan tetapi untuk saling memberikan kepedulian. 

E. Risk Sharing pada Perbankan Syariah 

Pembiayaan bagi hasil (profit and loss sharing) merupakan 
salah satu pola pembiayaan pada bank Islam. Pola pembiayaan ini 
merupakan sistem dasar yang mencirikan kekhasan bank Islam. 

Pola ini mengandung prinsip al-gurm bil gurm انغشو ثبنغشو atau al-

kharaj bi ad-daman, ٌانخشاط ثبنعًب yang berarti bahwa tidak ada 
bagian hasil atau keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko. Atau 
untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi 
riil.58 Berbagai macam literatur yang memperbincangkan mengenai 
ekonomi syariah dan perkembagan keuangannya sejak dekade 
1960-an sampai 1970-an, bangkit bagaikan jamur-jamur di musim 
semi, setiap negara muslim berbondong-bondong memprakarsai 
berdirinya institusi-institusi keuangan berbasis syariah, yang 
merujuk pada ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis Nabi yang berbicara 
mengeni mekanisme transaksi ekonomi proft and loss sharing.  

Bagi hasil merupakan bentuk implementasi saling tolong 
menolong antara sesama umat manusia, pihak yang surplus financial 

                                                             
56M. Cholis Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Cet. 2; Jakarta: 

Universitas Indonesia UI-Press 2011), h. 220.  
57M. Cholis Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, h. 220. 
58Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 

h. 50. 
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(kelebihan dana) menolong pihak yang defisit financial (kekurangan 
dana). Para usahawan sulit menjalankan usaha karena keterbatasan 
dana maka pihak yang dikatakan the have (orang yang berpunya) 
hadir untuk memberikan akses finansial keapada para usahawan. 
Sementara disisi lain, para usahawan menolong mudharib agar dana 
yang ia miliki tidak mengendap begitu saja tertapi dapat bermanfaat 
bagi orang lain. 

Penentuan pengembalian dana dan margin pun disepakati 
dengan cara seksama dan saling bernegosiasi sacara transaparan 
antara kedua bela pihak, sehingga akad terjadi dan berjalan secara 
rela sama rela tanpa ada pihak yang didzolimi dan terdzolimi. Bagi 
hasil bernuansa keadilan karena tidak menghendaki perolehan laba 
di atas kerugian pihak yang lain, tetapi menghendaki keuntungan 
yang berkah diperoleh dari hasil transaksi keuangan ridho sama 
ridho. Konsep tersebut terformalisasi pada peraturan Bank 
Indonesia No. 10/16/PBI/2008 pasal 8 ayat 3. Dan DSN MUI 
No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Bahwa bagi hasil dalam pembiayaan 
syariah, yaitu revenue sharing dan profit sharing.  

Walaupun demikian tetapi perlu peninjauan ulang terhadap 
fatwa tersebut, karena MUI menekankan pada akad revenue sharing 
(pembagian laba bruto) yang mengarah pada tindakan eksploitatif 
tidak berkeadilan terhadap pengelola dana. Pengelola dana 
berpretensi menanggung beban kerugian atas biaya operasional 
seharusnya MUI menekankan pada mekenasime profit sharing yaitu 
pembagian laba bersih sehingga tercipta sebuah keadilan. Di 
negara-negara muslim lainnya seperti Saudi, Iran, dan Malaysia 
menerapkan sistem profit sharing. Dalam al-Qur;an Firman Allah 
swt QS. Sad/38:24. 

 َٰٗ ُٓىۡ ػَهَ ٍَ ٱنۡخُهَطَبَٰٓءِ نََٛجۡغِٙ ثَؼۡعُ ٌَّ كَضِٛشٗا يِّ إِ َٔ ِّٗۦۖ  َٰٗ َِؼَبجِ كَ ثِغُؤَالِ ََؼۡجَزكَِ إنَِ ًَ  قَبلَ نَقَذۡ ظَهَ

ٍَ ءَ  ُّ فَٱعۡزغَۡفشََ ثَؼۡط  إِلََّ ٱنَّزِٚ ب فَزَََُّٰ ًَ ۥُٔدُ أَََّ ٍَّ داَ ظَ َٔ ب ُْىَۡۗ  قهَِٛمٞ يَّ َٔ ذِ  هِحََٰ هُٕاْ ٱنصََّٰ ًِ ػَ َٔ ايَُُٕاْ 

أَََبةَ۩ َٔ خَشََّّۤ سَاكِؼٗبَّۤ  َٔ ُۥ   ٕٗ سَثَّّ

Terjemahnya: 
“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 
ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya 
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
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mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; 
dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui 
bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. 

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi 
adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun 
sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak 
mencerminkan keadilan (injustice/dzalim), karena memberikan 
diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para 
pelaku ekonomi. Principles of Islamic Fnance di bangun atas dasar 
larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, risiko bisnis 
ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada 
pertimbangan memenuhi rasa keadilan.59 Profit and loss sharing 
berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari 
kegiatan ekonomi dan bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam 
atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return 
sebagaimana bunga, tetapi dilakukan proft and loss sharing 
berdasarkan produktivitas nyata dari kinerja produk tersebut.60 

Dalam sistem proft and loss sharing, harga modal ditentukan 
secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. Price of capital dan 
entrepreneurship merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-
sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor 
produksi. Pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya 
dengan suatu produktivitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok 
uang yang tidak menghasilkan produktivitas. Dalam perjanjian bagi 
hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut 
nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil 
produktivitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata 
diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana 
tersebut benar-benar telah ada (ex post phenomenon, bukan ex ente). 
Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak 

                                                             
59Alsadek H. Gait and Andrew C. Worthington, “An Empirical Survey 

of Individual Consumer, Busness Firm and Financial Institution Attitudes 
Towards Islamic Methods of Finance”, School of Accounting & Finance University of 
Wollongong, Working Paper Series, No. 07/08, (2007): h. 2-3. 

60Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada: Adiwarman Azwar Karim, 
Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani 2019). 
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yang bekerja sama.61 Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi 
oleh pertimbangan kontribusi tiap-tiap pihak dalam bekerja sama 
(share and partnership) dan prospek perolehan keuntungan (expected 
return) serta tingkat risiko yang mungkin terjadi (expected risk). 

Sejatinya mudharabah dan musyarakah menjadi produk 
unggulan dalam perbankan Islam untuk alasan pemberdayaan dan 
pertumbuhan ekonomi umat62 dalam menghadapi berbagai macam 
risiko. Dan juga sebagai upaya menghindarkan transaksi riba serta 
sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan. Pembiayaan 
berbasis bagi hasil paling berpihak pada perberdayaan ekonomi. 
Kenyataannya, konsep ini semakin terdesak dalam ranah 
perbankan Islam karena risiko bawaan seperti risiko agensi 
(asymmetric information) dan juga risiko eksternal lainnya meliputi 
risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko liquiditas, risiko operasional, 
risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, 
risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Alasan risiko itu pula, 
pembiayaan bagi hasil ini termasuk ke dalam produk pembiayaan 
yang kurang diminati perbankan syariah.63 Hal ini dapat dicermati 
dari beberapa penelitian terdahulu, baik di Indonesia maupun di 
negara lainnya. 

Berkenaan dengan berbagai macam risiko yang dihadapi 
perbankan syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 
mengeluarkan berbagai regulasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran BI No. 
13/10/DPbS Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum 
Syarian dan Unit, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

                                                             
61Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada: Hendrie Anto, Pengantar 

Ekonomi Mikro Islami (Yogyakarta: Penerbit Ekonosia 2003). 
62Paul S. Mills and John R. Presley, Islamic Finance: Theory and Practice 

(America: ST. Martin‟s Press, 1999), h. 35. Lihat juga: Sudin Haron, Islamic 
Bankin (Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1997), h. 72. Lihat juga Mervyn K 
Lewis and Latifa M Algaoud, Islamic Banking (Massachutssetts: Edward Elgar, 
2001), h. 99. 

63Amr Mohamed El Tiby dan Wafik M. Grais, Islamic Finance and 
Economic Development (New Jersey: John Wiley, 2015), h. 11. Adapun sejak awal 
pembiayaan bagi hasil pertumbuhannya memang kurang mengembirakan, Lihat 
Mervin K dan M. Alghot, Perbankan Syaria: Prinsip Praktik dan Prospek, Terj. 
Burhan Subrata (Jakarta: Serambi, 2007), h. 14. 
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13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 
Umum Syariah dan UUS. Regulasi itu berfungsi untuk mengatur 
perbankan syariah, namun juga menjadi problem tersendiri bagi 
manajemen bank. Keberadaan legalitas formal bank di atas 
memaksa bank untuk lebih ekstra hati-hati dalam mengelola 
kebijakan. Kuat dugaan, aturan itu telah mengubah prilaku 
manajemen bank menjadi hyperprudent terhadap pembiayaan bagi 
hasil. Akibatnya,64 bank syariah kehilangan kreativitas dalam 
memfungsikan dirinya sebagai salah satu daya dorong 
pertumbuhan ekonomi umat dan employment. 

F. Mengidentifikasi dan Menilai Risiko 

Beberapa metode yang diuangkap oleh berbagai pakar 
untuk mengidentifikasi (risk indentification) dan menilai risiko (risk 
assessment) sehingga risiko yang kemungkinan akan terjadi dapat 
dikontrol dan diminimalisir (risk minimise and control), atau bahkan 
bisa dihindari (risk avoidance), berikut metode yang dapat membantu 
manajemen dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang 
mungkin terjadi: 

1. Brainstorming groups. Perkumpulan pengelola dari berbagai 
satuan kerja guna mendiskusikan isu yang berkembang. 

2. Workshop. Mengadakan workshop yang fokus pada 
mengidentifikasi dan menilai risiko untuk pengelola. 

3. Questionnaires. Mengadakan kuesioner untuk satuan kerja 
operasional yang berisi tujuan dan risiko yang mungkin timbul. 

4. Self-assesment. Divisi keuangan, atau akuntan dari luar membantu 
manajer melakukan self-assesment. 

5. Filters. Risiko dikaji terhadap beberapa filter seperti dampak 
yang tidak besar, risiko yang terkendali, risiko yang tidak 
terkendali dan lain-lain 

6. Assesment matrix. Matrik ini meliputi seperangkat pertanyaan 
yang mencakup elemen-elemen dari manajemen risiko dan 
pengendalian internal. 

7. Risk identification templates. Satuan kerja mendapatkan template 
yang akan membantu mereka untuk mengidentifikasi risiko 
mulai saat merencanakan dan menjalankan proses. 
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8. Bottom up risk assessment. Satuan kerja mengidentifikasi dan 
menilai risiko kemudian hasilnya akan diakumulasi di tingkat 
pusat. 

9. Value at Risk (VaR) model and worst case model. Ini digunakan 
untuk menilai risiko dengan cara mengestimasi potensi rugi 
terhadap nilai sebuah posisi dalam jangka waktu tertentu 
berdasarkan faktor-faktor yang ada di pasar. 

10. Prioritizing risk. Penanggulangan risiko berdasarkan jenjang 
(rank) masing-masing. 

Identifikasi risiko merupakan serangkaian proses sistematis 
terus menerus dilakukan untuk memproteksi suatu agenda yang 
sedang atau akan dilangsungkan dengan cara identifikasi 
kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, 
hutang, dan personil. Proses adalah proses yang terpenting, dari 
proses inilah risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu 
proyek dapat diketahui. Proses identifikasi mesti dilakukan secara 
cermat dan komprehensif, sehingga tidak ada risiko yang 
terlewatkan atau tidak teridentifikasi. Dalam pelaksanaannya, 
identifikasi risiko dapat dilakukan dengan beberapa teknik, 
sebagaimana yang telah disebutkan di antaranya adalah:65 
Brainstorming, Questionnaire, Scenario analysis, Risk assessment workshop, 
Incident investigation, Auditing, Inspection, Checklist, dan lain sebagainya. 

G. Penutup 

Sharing of risk memiliki pengertian yaitu untuk saling 
menanggung risiko atau saling berbagi risiko, sebagaimana 
lumrahnya dalam berbagai istrumen investasi keuangan selalu 
diperhadapkan dengan risiko karena memang hakikatnya tidak ada 
satupun manusia yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan 
terjadi hari esok. Ekonomi syariah hadir untuk menjembatani 
mekanisme transaksi keuangan terutama dalam dunia investasi agar 
dapat berjalan sesuai dengan espektasi yang diharapkan, yaitu tidak 
ada pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. 
Dalam investasi, setiap pihak yang terkait mesti dapat menanggung 
risiko secara seksama entah itu karena risiko yang dapat diprediksi 
ataupun risiko yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, dalam 
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prinsip risk sharing sangat mengecam tindakan transfer risk, risiko 
yang ditransfer oleh satu pihak ke pihak lain, perbuatan manipulasi, 
spekulasi dan tindakan negatif lainnya untuk menghindari risiko 
dan risiko tersebut ditimpahkan ke pada orang lain. Bisa saja ia 
mengalami keuntungan di atas kerugian orang lain, agency problem 
barangkali merupakan salah satu contoh konkrit dalam kasus ini. 
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BAB III 
RIBA VERSUS RATE OF RETURN 

 

A. Pendahuluan 

Mengamati praktik ekonomi dalam dunia Islam semakin 
mengalami kompleksitas dan perkembangan jika dikomparasikan 
dengan masa Rasulullah saw ketika diutus sebagai Rasul di muka 
bumi. Beliau mengeluarkan banyak kebijakan pada beberapa aspek 
kehidupan, di antaranya dalam kehidupan perekonomian 
masyarakat. Agama Islam sangat memperhatikan masalah-masalah 
ekonomi yang berkembang dalam komunitas sosial, karena 
perkonomian merupakan salah satu tiang penyangga keimanan, 
sekaligus pengokoh berdirinya suatu negara yang di dalamnya 
dihuni berbagai ragam manusia. Dalam kehidupan Rasulullah saw 
bersama sahabatnya, permasalahan ekonomi saat itu belum begitu 
kompleks. Secara praktik, ketika ditemukan problematika saat itu 
pula dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan. Praktik 
perkonomian mereka bersifat quraniyah karena selalu dikembalikan 
atas petunjuk dan pertimbangan wahyu. Namun, seiring 
berjalannya waktu persoalan ekonomi semakin hari semakin 
kompleks dengan mengikuti perubahan teknologi informasi yang 
semakin pesat. 

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami 
perkembangan, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Termasuk 
di- antaranya adalah lembaga keuangan, salah satunya adalah 
perbankan. Dengan adanya bank dalam dunia Islam, maka semakin 
komplekslah persoalan dalam fikih muamalah di antaranya adalah 
terdapat polemik mengenai bunga bank yang dikaitkan dengan 
riba. Istilah bunga bank (interest) dimasukkan dalam kriteria riba, 
tetapi di sisi lain, bank memiliki fungsi sosial dalam memudahkan 
kegiatan ekonomi masyarakat. Bank adalah lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam 
lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan mengedarkan 
alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan bank adalah bersifat 
komersialisasi mencari keuntungan dan keuntungan ini bisa 
didapatkan dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari 
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orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya, bank memberikan 
kredit kepada oang luar dengan memungut bunga. Jadi bisa kita 
simpulkan dari penjelasan sederhana di atas, bahwa bunga bank 
adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berutang 
kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada 
orang yang menyimpan uangnya di bank.66  

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem perbankan yang 
menganut sistem bunga adalah perbankan konvensional. 
Perbankan konvensional saat ini mendominasi berbagai negara, 
termasuk Indonesia. Namun perbankan konvensional mengalami 
sedikit persaingan dengan adanya perbankan syariah. Bahkan kini 
perbankan syariah tumbuh pesat di Indonesia dan di berbagai 
negara lainnya. Pertumbuhan perbankan syariah mau tidak mau 
harus direspon positif oleh pemerintah, karena salah satu indikator 
kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh majunya dunia perbankan. 
Ada dua faktor serius mengapa perbankan syariah harus ditanggapi 
dengan positif, pertama bahwa kinerja yang positif (terlihat dari 
bertahannya perbankan syariah saat krisis moneter), dan kedua 
adalah pertumbuhan perbankan syariah67 di berbagai belahan 
dunia. 

Faktor terbesar dalam usaha mendukung perkembangan 
perbankan syariah adalah usaha dalam menjauhkan segala 
transaksinya dari riba ataupun jenis-jenis transaksi lainnya yang 
diharamkan. Keharaman riba baik dalam al-Qur‟an maupun 
sunnah sangatlah jelas. Bahkan setiap orang meyakini dan tidak 
meragukan keharamannya. Namun persoalan mencuat ketika 
bunga bank dipresepsikan sebagai riba. Dalam hal ini, muncul 
perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di satu sisi cenderung 
lebih menekankan pada aspek legal-formal larangan riba, artinya 
mereka memandang bahwa semua bentuk bunga bank adalah 
haram. Sementara di sisi lain yang lebih menekankan pada aspek 
moral dalam memehami pelarangan riba memandang bunga bank 

                                                             
66Abdul Salam, “Bunga Bank dalam Perspektif Islam: Studi Pendapat 
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No. 1 (Juni 2013): h. 2.  
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tidak identik dengan riba.68 Perbedaan pendapat ini seolah tidak 
pernah menemukan titik temu. Mereka masing-masing memiliki 
alasan yang kuat dan rasional dan tetap bertahan pada pendiriannya 
hingga saat ini. 

B. Riba dalam Perspektif Fikih 

Riba secara bahasa bermakna al-ziyadah yaitu tambahan. 
Menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta 
pokok atau modal secara batil. Di dalam al-Quran, kata al-riba 
beserta berbagai bentuknya disebut sebanyak dua puluh kali, 
delapan di- antaranya berbentuk riba dari kata riba itu sendiri. Kata 
ini digunakan dalam al-Quran dengan bermacam-macam makna, 
seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi 
banyak. Meskpin berbeda, namun secara umum riba berarti 
bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.69 Riba juga 
dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam 
transaksi jual beli maupun pinjam dan meminjam secara batil yang 
bertentangan dengan prinsip fikih muamalah. Menurut syariah riba 
bisa merujuk pada “premi” yang harus dibayar oleh peminjam 
kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok 
utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu 
pinjaman.70 

Sementara pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fikih 
yang berkaitan dengan berbagai pengertian atau definisi riba, antara 
lain sebagai berikut. Menurut Al-Mali, pengertian riba adalah akad 
yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang 
tidak diketahui pertimbangannya menurut syara‟, ketika berakad 
atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari 
keduanya. Kemudian Abdul Rahman al-Jaziri mengemukakan 
pendapatnya bahwa pengertian riba adalah akad yang terjadi 
dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak 
menurut syara‟ atau terlambat salah satunya. Menurut Syeikh 
Muhammad Abduh bahwa riba adalah penambahan-penambahan 
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yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang 
yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran 
oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.71 

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang 
dan riba jual beli.72 Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu: 
1) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu 
yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtharidh); 2) Riba 
Jahiliyyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena 
peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang 
ditetapkan. Riba jual beli dibagi juga menjadi dua, yaitu: 1) Riba 
Fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau 
takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu 
termasuk dalam jenis barang ribawia; 2) Riba Nasi‟ah, adalah 
penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang 
dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi‟ah 
muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang 
diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian hari.  

Riba menurut Rasulullah saw adalah salah satu perkara 
yang membinasakan dan termasuk salah satu dari kelompok tujuh 
dosa besar yang dilarang. Hal ini sesuai dengan larangan Allah swt 
untuk mamakan harta manusia yang berlipat ganda yag termasuk 
dalam kategori riba, friman Allah swt QS Ali Imran/3: 130: 

اْ أَ  َٰٓ َٰٕ ثَ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََ رأَۡكُهُٕاْ ٱنشِّ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ ََٰٚ ٌَ َ نَؼهََّكُىۡ رفُۡهِحُٕ ٱرَّقُٕاْ ٱللََّّ َٔ  

ٗۖ
ؼفََخٗ عََٰ فٗب يُّ  ٖٓٔ ظۡؼََٰ

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada 
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. 

Ayat ini turun pada tahun ke-3 hijriyyah. Secara umum ayat 
ini mengemukakan bahwa mesti harus dapat dipahami bahwa sifat 
berlipat ganda bagi riba bukanlah merupakan syarat dari terjadinya 
riba. Ayat ini didukung oleh QS. Al Baqarah/2: 278-279: 
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ٍَ ءَايَُُٕ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ ََٰٚ ٍَ ؤۡيُِِٛ اْ إٌِ كُُزىُ يُّ َٰٓ َٰٕ ثَ ٍَ ٱنشِّ َٙ يِ رسَُٔاْ يَب ثَقِ َٔ  َ فَئٌِ نَّىۡ  ٧٢ٕ اْ ٱرَّقُٕاْ ٱللََّّ

 َٔ  ٌَ ٕ ًُ نِكُىۡ لََ رظَۡهِ ََٰٕ إٌِ رجُۡزىُۡ فهََكُىۡ سُءُٔطُ أيَۡ َٔ ِّٗۦۖ  سَعُٕنِ َٔ  ِ ٍَ ٱللََّّ لََ رفَۡؼهَُٕاْ فَأۡرََُٕاْ ثِحَشۡةٖ يِّ

 ٌَ ٕ ًُ  ٧٢ٕ رظُۡهَ

Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.  

Sebab turunnya ayat tersebut sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Abu Ja‟far Ath Thabary adalah: Kaum Tsaqif 
(penduduk kota Thaif) telah membuat suatu kesepakatan dengan 
Rasulullah saw bahwa semua utang dan piutang mereka yang 
berdasarkan riba akan dibekukan dan dikembalikan hanya 
pokoknya saja. Setelah Fathu Mekkah, Rasulullah saw menunjuk 
Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekkah yang juga meliputi 
kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin 
Umair bin Auf selalu meminjamkan uang secara riba kepada Bani 
Mughirah dan sejak zaman jahiliyyah, Bani Mughirah selalu 
membayarnya dengan tambahan riba.  

Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan 
dan aset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih 
utang dengan riba dari Bani Mughirah seperti semula, tetapi Bani 
Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan 
tambahan. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur 
Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung 
menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas.73 Hal ini 
juga didukung oleh hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda:  

أرٛذ نٛهخ أعشٖ ثٗ ػهٗ قٕو ثزَٕٓى كب نجٕٛد فٛٓب انحٛبد رشٖ يٍ جبسط ثزَٕٓى 

َْؤُ لَء أكهخ انشثب َْؤُ لَء ٚب ججشٚم قبل    .فقهذ يٍ 
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Artinya: 
Pada malam perjalanan mi‟raj, saya melihat orang-orang yang 
perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-
ular yang kelihatan dari luar. Saya bertanya kepada Jibril, 
siapakah mereka itu? Jibril menjawab bahwa mereka adalah 
orang-orang yang memakan riba.74  

Di sisi lain, ada sebuah literatur hadis yang diriwayatkan 
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tuhan 
sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat 
golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya 
(Mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta 
anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab ibu 
bapaknya”.75 

Dari beberapa ayat dan hadis di atas, rampunglah 
argumentasi yang jelas bahwa riba itu haram. Muncul sebuah 
pertanyaan, apakah semua riba termasuk dalam kategori arti atau 
maksud dari ayat dan hadis di atas? Ada beberapa pendapat ulama, 
dijelaskan bahwa riba nasi‟ah dilarang karena ayat di atas diturunkan 
karena adanya riba nasi‟ah. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab 
„Ilami al- Muwaqi‟in mengatakan bahwa riba nasi‟ah adalah riba yang 
dilakukan oleh kaum jahil di masa jahiliyyah. Mereka mengakhirkan 
utang dari waktu yang semestinya dengan menambah bayaran, 
apabila terlambat lagi, ditambah pula terus menerus, tiap 
keterlambatan wajib ditambah lagi, sampai utang yang asalnya 
seratus rupiah akhirnya menjadi beribu-ribu. Kalau dengan gadai, 
barang yang tergadai juga tetap tergadai.76  

C. Riba Eksploitatif 

Hakikat pelarangan tersebut dalam ayat-ayat al-Qur‟an yang 
telah dipaparkan adalah tegas, mutlak dan tidak mengandung 
perdebatan. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa riba 
mengacu sekedar pada pinjaman dan bukan bunga, karena Nabi 
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melarang mengambil walau sedikit pemberian jasa atau kebaikan 
sebagai syarat pinjaman atau sebagai tambahan dari uang pokok.77 
Semua agama samawi telah melarang praktik riba karena dapat 
menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi 
mereka yang terlibat langsung pada praktik riba pada khususnya. 
Di antara implikasi yang dapat menyebabkan dapampak negatif 
bagi terlegitimasinya konsep riba dalam kehidupan umat yaitu: 

1. Menyebabkan eksploitasi oleh si kaya terhadap si miskin. 
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh pemilik modal terindikasi 

besar untuk tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang 
produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, dan 
sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja dan yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan juga pemilik modal. Namun 
modal besar itu disalurkan dalam perkreditan berbunga yang 
belum produktif. 

3. Bisa mneyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa 
mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika peminjam akan 
menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan 
orang lain. 

4. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan 
mengurangi semangat kerjasama antara sesama manusia.  

5. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. 

D. Diskursus Bunga Bank 

Secara etimologis, bunga dalam The American Heritage 
Dictionary of The English Languange didefinisikan sebagai interest is a 
chharge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned.78 
Definisi senada juga ditemukan dalam Oxford English Dictionary 
diartikan sebagai money paid for use of money lent (the principal) or for 
forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent).79 Bunga 
adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan 
dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang 
yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal 
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yang dinyatakan dengan persentase dan kaitannya dengan suku 
bunga.80 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa bunga adalah balas 
jasa atas pemakaian dana, dalam perbankan atau dalam dunia 
investasi disebut interest rate. Hal ini dimaksudkan sebagai balas 
jasa/bunga kepada investor. Bank akan meminjamkan dana dalam 
bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan 
modal usaha untuk investasi, modal kerja, maupun perdagangan. 
Atas keuntungan usaha yang diperoleh dari bank, maka debitur 
menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa 
atas pemakaian dana tersebut kepada bank. Selisih bunga yang 
diterima oleh bank, itulah keuntungan bank, inilah yang 
dipergunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan.81 

Dalam kegiatan perbankan, ada dua macam bunga yang 
diberikan kepada nasabahnya, yaitu: 1). Bunga simpanan, yaitu 
bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi 
nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan 
merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. 
Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito; 2). 
Bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para 
peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam 
kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit. Kedua macam bunga 
ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bank 
konvensional.82 

Dalam khazanah ekonomi klasik, tokoh yang terkenal 
mempropagandakan bunga adalah Adam Smith dan David 
Ricardo. Penganut teori bunga klasik memandang bahwa bunga 
sebagai kompensasi yang dibayarkan oleh pengutang kepada 
pemilik uang sebagai jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang 
pinjaman. Oleh karena itu, bunga sebagai harapan balas jasa atas 
tabungan. Orang tidak akan menabung tanpa adanya harapan balas 
jasa tabungan sehingga teori bunga ini berpendapat bahwa 
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ekonomi tanpa bunga tidak mungkin bisa berjalan.83 Namun 
pendapat ini memiliki kelemahan, bahwa tidak setiap orang yang 
menabung memiliki niat untuk meminjamkan uangnya, sehingga 
tanpa bunga orang juga bersedia untuk menabung, dan bank ketika 
meminjamkan uangnya sama sekali tidak logis jika dikatakan dia 
sedang berkorban.84 

Sementara teori lain menyebut istilah bunga abstinence yang 
dipelopori oleh Senior yang berpandangan bahwa bunga adalah 
harga yang dibayarkan sebagai tindakan menahan nafsu. 
Menurutnya bahwa tindakan menahan nafsu ini merupakan 
tindakan untuk tidak mengkonsumsi atau melakukan kegiatan 
produksi sehingga jika seseorang meminjam uang kepada orang 
lain, ia harus membayar sewa atas uang yang dipinjamnya.85 
Namun teori ini dikritik bahwa alasan penderitaan akibat 
pengorbanan menahan nafsu berbeda menurut tingkat pendapatan 
penabung atau boleh penabung tidak memilih untuk meminjamkan 
uangnya agar tabungannya tetap likuid. Dengan demikian tidak ada 
alasan baginya untuk mendapatkan bunga.86 

Pandangan Marshall sebagai pelopor teori bunga 
produktivitas berbeda dengan teori para pendahulunya. Teori ini 
memperlakukan produktivitas sebagai suatu kekayaan yang 
terkandung dalam kapital dan produktivitas kapital tersebut 
dipengaruhi suku bunga. Suku bunga sendiri ditentukan oleh 
interaksi kurva penawaran dan permintaan tabungan. Jika 
penawaran tabungan lebih besar dari permintaan tabungan, maka 
suku bunga akan turun dan investasi akan meningkat. Sebaliknya, 
jika permintaan tabungan lebih besar dari penawaran tabungan, 
maka suku bunga akan naik dan investasi akan turun.87 
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Kritik terhadap Smith, Ricardo, dan Senior dapat juga 
dipakai untuk mengkritik teori Marshall. Sekarang kita sadari, 
bahwa yang menjamin keseimbanagan antara tabungan dan 
investasi adalah tingkat pendapatan, bukan suku bunga, karena 
perubahan tingkat suku bunga terhadap tabungan pengaruhnya 
sangat kecil. Hal ini dibuktikan bahwa dalam kondisi depresi 
misalnya, meskipun tingkat suku bunga turun, tetapi fakta 
menunjukkan bahwa investasi tidak meningkat.88 

Sementara Bohm Bawerk telah mengembangkan teori 
bunga yang mirip dengan teori yang dikembangkan oleh Senior. 
Pelopor teori bunga Austria atau time preference theory berpendapat 
bahwa produktivitas marginal barang sekarang lebih tinggi daripada 
produktivitas marginal barang untuk masa yang akan datang. Teori 
ini digeneralisasikan atas dasar pandangan psikologis yang sangat 
subjektif sehingga membuat pemahaman atas teori bunga menjadi 
salah kaprah.  

Pertama, sebagian besar masyarakat menabung bukan atas 
pertimbangan agar tabungannya pada masa mendatang akan lebih 
banyak dibanding waktu sekarang, melainkan untuk tujuan 
tertentu, seperti sekolah, perkawinan, masa pensiun, dan 
sebagainya. Kedua, masyarakat menengah ke atas melakukan 
pemupukan kekayaan dengan tujuan untuk kedudukan sosial yang 
lebih tinggi, jadi bukan karena produktivitas marginal barang 
sekarang lebih tinggi daripada barang untuk masa yang akan 
datang.89 Dari uraian pendapat beberapa pakar di atas 
menunjukkan bahwa tidak ada satupun teori tentang bunga yang 
kuat bahwa bunga dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Sebagian 
orang lalu kemudian beralih ke teori bunga moneter. 

Di antara yang menganut teori bunga moneter adalah 
Lerner yang menggagas the loanable funds theory. Teori ini 
berpendapat bahwa bunga ditentukan oleh interaksi penawaran 
dan permintaan akan dana pinjaman. Sementara teori bunga 
Keynes berpendapat bahwa tingkat bunga ditentukan oleh 
permintaan dan penawaran akan uang. Oleh karena itu, Keynesian 
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meyakini bahwa tabungan dan investasi selalu sama nilainya. Aliran 
pertama tidak sependapat dengan hal ini. Menurutnya, 
mengasumsikan tabungan yang direncanakan akan selalu sama 
dengan investasi yang direncanakan adalah tidak mendasar. 
Menurut mereka, suku bunga ditentukan oleh harga kredit dan 
karena itu diatur oleh interaksi penawaran dan permintaan modal. 
Teori ini dianggap rancu karena analisisnya mencampuradukkan 
antara pengertian stock dan flow.90   

Pemikiran teori bunga moneter terakhir dilakukan oleh 
Keynes. Ia memandang bahwa bunga bukan sebagai harga atau 
balas jasa atas tabungan, tetapi bersifat pembayaran untuk 
pinjaman uang. Secara umum teori bunga moneter memandang 
bahwa pembayaran bunga sebagai tindakan oportunitas untuk 
memperoleh keuntungan dan tindakan meminjamkan uang. Oleh 
karena itu, Keynes menyebutnya sebagai motif spekulasi. Motif ini 
didefinisikan sebagai usaha untuk menjamin keuntungan di masa 
yang akan datang. Dalam teori ini, aktivitas spekulasi yang 
dilakukan pelaku ekonomi akan memepengaruhi suku bunga sillih 
berganti, dan akhirnya akan mempengaruhi investasi, tingkat 
produksi dan kesempatan kerja. Sementara Islam melarang segala 
bentuk spekulasi karena aktivitas dapat dikategorikan sebagai 
maysir.91  

E. Riba Versus Rate of Return 

Jika diamati dari definisi bunga dan riba di atas, maka 
terlihat bahwa riba dan bunga bank adalah sama. Persamaan antara 
bunga bank dan riba keduanya sama-sama tambahan uang (harga), 
umumnya dalam persentase (suku bunga sekian persen). Dari 
pengertian riba dan bunga bank juga terdapat perbedaan. Riba 
sistemnya menggandakan uang, tetapi cenderung untuk keperluan 
pribadi dan tidak sah menurut hukum, seperti rentenir 
(memperkaya diri sendiri). Sementara bunga bank sistemnya untuk 
membantu masyarakat, kemudian keuntungan tersebut dibagi 
hasilnya oleh anggota dan sah menurut hukum.92 Setelah 
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menjelaskan definisi riba, maka muncul pertanyaan, apakah bunga 
bank merupakan riba atau bukan? Jika bunga bank sama dengan 
riba, ia terdapat pada jenis riba apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti 
ini harus dijawab dengan mengungkap praktik buga dalam 
perbankan konvensional. Untuk itu, mari kita telaah lebih dalam 
tentang praktik bunga dengan segala macam konsekuensinya.  

Salah satu tujuan perbankan selain menghimpun dan 
menyalurkan dana masyarakat, yaitu mengakumulasi keuntungan 
sebagai konsekuensi dari lembaga bisnis. Di samping itu, 
pengakumulasian fee karena perbankan juga bergerak di bidang jasa. 
Dengan sifatnya yang kapitalistik, perbankan telah menghimpun 
dana masyarakat dari semua orang untuk dipinjamkan kepada 
mereka yang memerlukan dana, tetapi karena sifatnya yang 
dikskriminalistik, dana hanya mengalir kepada segelintir anggota 
masyarakat yang mampu dan terpenuhi syarat-syaratnya. Bunga 
adalah konsep biaya, oleh segelintir peminjam yang mampu, ini 
digeserkan kepada harga barang dan jasa, biaya produksi, upah 
buruh, dan kualitas karena perbankan harus membayar bunga yang 
telah dijanjikan kepada penabung.  

Yang paling parah ketika tahun 1997-1998, dimana 
perbankan mengalami goncangan dan kehilangan kepercayaan diri 
sehingga mengiming-imingi masyarakat dengan bunga yang tinggi. 
Bunga yang tinggi itu tentunya dibebankan kepada peminjam 
sehingga para pengusaha mengalihkan beban pembayaran bunga 
tersebut kepada harga dan kualitas barang. Harga barang tinggi 
sementara kualitas barang rendah. Tentunya masyarakatlah yang 
sangat dirugikan karena masyarakat sebagai konsumen terhadap 
barang tersebut.93  

Penggeseran beban bunga bank kepada harga barang dan 
jasa yang terus menerus menimbulkan kepanikan harga yang 
bersifat inflator. Inflasi yang ditimbulkan menjadi input penentuan 
tingkat bunga simpanan yang oleh bank kembali digeserkan kepada 
nasabah peminjam dan oleh peminjam digeserkan lagi kepada 
harga barang dan jasa, biaya produksi, upah buruh, dan kualitas 
barang hasil prodksi. Demikian terjadi terus menerus sehingga 
menjadi lingkaran setan yang tak berujung. Dengan demikian, tidak 
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ada bunga bank tanpa menimbulkan inflasi dan tidak ada inflasi 
tanpa menimbulkan kenaikan tingkat bunga bank. Dari gambaran 
sepintas, dalam keadaan normal dimana daya beli masyarakat 
masih mampu membeli barang-barang dan jasa kebutuhunnya, 
maka secara pasti akan terjadi pergeseran harta dari rakyat jelata 
kepada para banker dan pengusaha.94 

Tingginya tingkat suku bunga selalu berbanding terbalik 
dengan tingginya tingkat investasi. Tingginya bunga menyebabkan 
para pengusaha berpikir seribu kali untuk mengembangkan 
usahanya. Sementara di satu sisi, investasi sangat dibutuhkan 
karena selalu diperlukan oleh semua negara yang sedang 
membangun karena akan membuka lapangan kerja dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat suku bunga harus 
diturunkan agar tidak terjadi kamacetan pergerakan ekonomi yang 
disebabkan oleh keragu-raguan para pengusaha untuk meminjam 
uang di bank.95 

Akan tetapi penurunan tingkat suku bunga dapat 
menimbulkan inflasi, apabila penambahan jumlah uang yang 
beredar tidak diimbangi dengan peambahan jumlah barang dan 
jasa. Rendahnya tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian 
yang menganut sistem devisa bebas juga dapat menimbulkan capital 
flight atau parkirnya dana-dana hasil ekspor di luar negeri yang 
dapat memberikan tingkat bunga bank yang lebih tinggi. Dengan 
demikian, mengendalikan tingkat suku bunga bank pada tingkat 
yang “pas” yang mendorong tingkat investasi tetapi tidak 
menimbulkan inflasi serta capital flight adalah tugas otoritas moneter 
yang sangat bersifat dilematis.96 

Saat krisis ekonomi, terjadi likuiditas tinggi masyarakat, 
kebijaksanaan moneter yang pertma kali dilakukan yaitu menaikkan 
tingkat suku bunga melalui lelang Sertifkiat Bank Indonesia (SBI). 
Tingginya tingkat bunga pada masa krisis, secara langsung 
berdampak buruk pada kinerja bank-bank konvensional. Dampak 
buruknya dimulai dari kesulitan menemukan nasabah peminjam 
yang mampu membayar tingkat bunga pinjaman yang tingginya di 
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atas 30%. Daya beli masyarakat rendah karena inflasi, tidak mampu 
menanggung biaya produksi atau harga barang yang diakibatkan 
tingginya tingkat bunga. Langkanya nasabah peminjam yang 
mampu, dihadapkan dengan membengkaknya jumlah nasabah 
penyimpan yang tergiur dengan tingginya tingkat bunga simpanan 
yang bertengger di atas 36%. Inilah yang memaksa bank 
menurunkan tingkat bunga pinjaman lebih rendah dari tingkat 
bunga simpanan. Akibatnya, sebesar apapun Dana Pihak Ketiga 
(DPK) yang dikumpulkan bank, lambat laun tetapi pasti, bank akan 
mengalami tekor atau yang biasa disebut negative spread.  

Fenomena kecilnya spread bahkan negative yang berjalan 
lebih dari tiga tahun secara terus menerus langsung menurunkan 
rasio kecukupan modal Capital Adequasy Ratio (CAR) dan akhirnya 
melanggar ketentuan CAR yang ditetapkan Bank Indonesia. Akibat 
lanjut dari tingkat bunga tinggi terhadap sektor perbankan sendiri 
adalah 16 bank terpaksa harus dilikuidir. Likuidasi ini merupakan 
tindakan yang harus dilakukan demi menghindari kemudharatan 
yang lebih besar.97 Inilah gambaran sistem bunga bank yang 
difatwakan haram oleh sebagian besar ulama Islam di seluruh 
dunia sebagai sesuatu yang sama dengan riba. Sekarang kita pahami 
secara nalar ekonomi, mengapa bunga bank sama dengan riba yang 
diharamkan dalam agama samawi. Melihat dari itu semua, 
kehadiran perbankan syariah dengan prinsip laa riba merupakan 
tindakan yang disengaja dalam rangka ikut serta memperbaiki nasib 
perekonomian Indonesia. Bank syariah yang menganut sistem bagi 
hasil pada salah satu produknya merupakan sebuah antitesa 
terhadap bunga yang selama ini telah mendominasi Indonesia.  

F. Bagi Hasil Sebagai Problem Solving 

Bagi hasil merupakan terminologi yang sangat menarik 
untuk diperbincangkan dalam dunia kauangan kontemporer, 
pasalnya dunia keuangan hari ini telah terpolarisasi menjadi dua 
kutub ekstrim, yaitu dunia keuangan syariah dan dunia keuangan 
konvensional. Keduanya memiliki perbedaan yang fundamental. 
Oleh karena itu, Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar 
dunia termasuk penganut dual sistem banking untuk mengakomodir 
paradigma yang ada. Kahadiran lambaga keuangan syariah misalnya 
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merupakan alternatif terhadap lembaga keuangan konvensional 
yang berbasiskan bunga. Bunga dianggap sebagai unsur yang 
dilarang dalam kacamata agama karena cenderung ekploitatif 
terhadap sesama umat manusia. Walaupun ada sebagian ulama 
yang memberikan legitimasi „kebolehan‟ pada konsep bunga yang 
ada, tetapi sebagian ulama yang lain mengharamkannya karena 
bunga dapat dianologikan dengan sistem ribawi. Oleh karena itu, 
interest rate yang berlaku saat ini setidaknya masih diaragukan 
keabsahannya jika tidak mau dikatakan haram.  

Sementara sistem bagi hasil tidak dapat diragukan lagi 
karena memiliki rekam jejak sejarah yang jelas dalam diskusi 
literatul keislaman. Konsep bagi hasil yang coba ditawarkan dalam 
pembiayaan syariah hari ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan 
dalam transaksi keuangan yang timpang. Diskursus mengenai 
konsepsi ini (bagi hasil) dalam Islam dikenal dengan istilah 
mudharabah yang berasal dari kata dharb dalam bahasa arab berarti 
memukul atau berjalan, yang kemudian dimknai sebagai prosesi 
seseorang atau kelompok dalam menggerakan kakinya untuk 
menjalankan usaha. Sebagaimana hal ini diungkap dalam QS al-
Muzammil/73:20. 

…  ِ ٌَ يٍِ فَعۡمِ ٱللََّّ ٌَ فِٙ ٱلۡۡسَۡضِ ٚجَۡزغَُٕ ٌَ َٚعۡشِثُٕ ءَاخَشُٔ َٔ… ٕٓ 

Terjemahnya: 
…orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah… 

Menurut para ahli fikih Islam (fuqaha), mudharabah 
merupakan kontrak antara dua orang atau lebih yang ingin saling 
menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak 
lain yang disebut dengan shahibul maal untuk dikelola atau 
diperdagangkan oleh pihak lain yang disebut dengan mudharib 
dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan yang 
kemudian disebut dengan nisbah bagi hasil dengan syarat-syarat 
yang telah disepakati.98 Nisbah dapat ditetapkan sesusai dengan 
kesepakatan kedua bela pihak, bisa mengambil persentase 40:60 
atau 30:70 atau bahkan yang lainnya. Termasuk dalam hal ini 
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kesepakatan untuk saling menanggung rugi bilamana usaha yang 
dijalankan mengalami kerugian. Oleh karena itu, dalam akad bagi 
hasil terdapat mekanisme profit and loss sharing yang diharapkan 
dapat mengantarkan pada social justice. Kontrak ini merupakan 
sebuah akad yang fenomenal dalam Islam, terdapat sebuah hadis 
yang diriwatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra bahwa Nabi 
Muhammad saw bersabda:99 

 صلٗس فٍٓ انجشكخ انجٛغ انٗ أجم ٔ انًقبسظخ ٔخهخ انجش ثبنشؼٛش نهجٛذ ٔ لَ نهجٛغ 

Artinya: 
Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, 
memberi modal (mudarabah), dan mencampur gandum 
dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual. 

Keuntungan yang diperoleh dari akad mudharabah dalam 
pembiayaan syariah sangat fleksibel tergantung hasil usaha yang 
diproduksi oleh mudharib. Jika hasil usaha mengalami kontraksi 
(peningkatan) maka pembagian keuntungan juga akan mengalami 
peningkatan. Demikian pula sebaliknya, jika hasil usaha mangalami 
penurunan maka pembagian hasil juga mengalami penurunan. 
Bahkan, jika terjadi kerugian maka setiap pihak yang terkait saling 
menanggung beban kerugian, pemiliki modal menanggung risiko 
finasial sedangkan pengelolah dana menanggung risiko tenaga, 
waktu, dan pikiran. Inilah yang menjadi deferensiasi yang utama 
dibanding sistem bunga yang enggan menanggung rugi bahkan 
mala mematok keuntungan yang tetap, akad bagi hasil tidak hanya 
menjadi hubungan kemitraan yang biasa tetapi dapat menjadi ajang 
untuk saling manolong yang dapat melahirkan solidaritas dan 
kohesi sosial. 

Pembiayaan mudharabah dalam keuangan Islam akan 
berbentuk penyertaan modal, dimana penyedia dana 
(financier/finance provider) akan berbagi hasil, rugi atau untung dari 
aktivitas bisnis yang dibiayainya. Pembiayaan demikian tidak saja 
akan mendistribusikan keuntungan pada investasi total antara 
penyedia dana dan pelaku bisnis (enterpreneur/finance user) secara adil, 
tetapi juga akan mentransfer saham risiko investasi yang fair 
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kepada penyedia dana dan bukan meletakkan keseluruhan beban 
pada pundak pelaku bisnis.100 Hal inilah yang bermuara pada 
sebuah kontrak atau akad antaradhin minkum (saling ridha). Bagi 
hasil dalam sistem keuangan, Islam diharapkan dapat menjadi 
problem solving, atas sistem bunga yang memiliki kecenderungan 
eksploitatif. 

G. Penutup 

Berdasarkan pada penjabaran yang telah diuraikan 
bahwasannya riba merupakan suatu hal yang jelas pelarangannya 
dalam ekonomi syariah, karena kecenderungannya yang sangat 
eksploitatif. Sementara terminologi bunga dalam perbankan 
konvensional masih dalam perdebatan, apakah masuk dalam 
kategori riba atau tidak, tetapi berdasarakan argumentasi yang telah 
diutarakan dalam pembahasan ini bunga bank memiliki sifat dan 
karasteritik yang sama dengan riba. Kemudharatan bunga bank 
yaitu mengambil keuntungan tanpa memikul risiko. Jika keadaan 
ekonomi yang terjadi tidak sesuai dengan prospek maka akan 
menyebabkan kerugian pada satu pihak dan keuntungan pada 
pihak lain. Selain itu, pandangan dunia ekonomi syariah bahwa 
bunga bank dijadikan mata pencaharian tanpa memandang kepada 
aspek produksi yang terkandung di dalamnya, apakah seseuai 
dengan koridor nilai-nilai syariah atau tidak. Hal ini tidak akan 
terjadi bila si pemilik modal menandaskan transaksinya pada nilai-
nilai ajaran Islam, juga akan turut mengambil bagian dalam 
keuntungan maupun kerugian, sebagaimana halnya dalam 
mekanisme bagi hasil yaitu profit and loss sharing.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
100Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh 

dan Penerapan Perbankan”, h. 79. 
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BAB IV 
SHARIA CAPITAL MARKETS 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia, dewasa ini sedang marak-maraknya 
membicarakan mengenai salah satu produk investasi yang dianggap 
ideal oleh para investor domestik mengingat tingkat keuntungan 
yang ditawarkan relatif besar. Produk investasi itu baraneka ragam 
dan berada pada sebuah pasar yang disebut dengan capital market 
selanjutnya disebut pasar modal, yang merupakan instrumen baru 
bagi masyarakat Indonesia. Di mana sebelumnya, masyarakat 
hanya akrab dengan produk konvensional perbankan misalnya 
giro, tabungan, dan deposito. Pasar modal merupakan pilar 
perekonomian negara di abad modern ini berbagai industri serta 
perusahaan disangga dengan menggunakan istitusi pasar modal 
sebagai media dalam menghimpun investasi dan memperkuat 
posisi keuangan.101 Dalam Islam investasi merupakan kegiatan 
muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi 
harta yang dimiliki menjadi produktif, terdistribusi, dan 
mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Investasi dapat 
memperlancar peredaran uang, sehingga tidak menggumpal pada 
satu tempat. Demikian halnya yang dikehendaki dalam aliran 
keuangan ekonomi syariah sebagaimana kandungan firman Allah 
swt yang terdapat pada QS. al-Hisyr/59:7, yaitu manifestasi untuk 
membuka kran investasi. 

Dalam mengimplementasikan seruan investasi tersebut, 
maka mesti harus diciptakan suatu sarana sebagai lokus 
berinvestasi. Banyak pilihan yang terpolakan bagi mereka yang 
ingin menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu 
bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. 
Menurut Irfan Syawqy, secara faktual pasar modal telah 
menjadi financial nerve centre (pusat saraf keuangan) dunia ekonomi 
modern. Adanya kebutuhan mengenai pasar modal terhadap umat 
Islam disadari sejak tahap pertama ketika bangkitnya industri 

                                                             
101Muhamad, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia, 

Edisi 1 (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 242. 
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finansial Islam, akan tetapi pada fase tersebut kurang mendapatkan 
perhatian, hal ini diperkuat dengan bukti kurangnya portofolio dan 
alat manajemen risiko serta kealpaan instrumen derivatif. Baru 
pada akhir 1990-an keuangan Islam serius untuk mengembangkan 
pasar modal berbasis syariah. Misalnya reksadana syariah kala itu di 
mata investor yang berminat pada sektor investasi ekuitas,102 
selanjutnya berkembang saham syariah dan sukuk atau obligasi 
syariah yang kemudian mewarnai saluran investasi hari ini pada 
sharia capital markets.  

B. Sharia Capital Markets 

Pasar modal secara umum dapat diartikulasikan sebagai 
suatu tempat berinteraksinya para penjual dan pembeli untuk 
bertransaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar 
modal merupakan perusahaan untuk menjual efek-efek di pasar 
modal yang disebut dengan emiten, sedangkan pembeli 
disebut investor.103 Dalam undang-undang tentang pasar modal 
Tahun 1995 Nomor 08 dikatakan bahwa pasar modal merupakan 
suatu kegiatan yang bersangkut paut dengan penawaran umum dan 
perdagangan efek104 perusahaan publik, terhadap efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 
efek. Pasar modal menyediakan instrumen investasi keuangan 
dengan mekanisme perusahaan terbuka atau go public yang 
menerbitkan surat-surat berharga dalam rangka mendapatkan dana 
segar. Perusahaan-perusahaan yang meleburkan surat-surat 
berharganya di pasar modal, telah diakui dan memenuhi standar 
GCG (Corporoate Good Governance) untuk diperdagangkan di pasar 
modal.  

Pada pasar modal terdiri dari dua jenis, yaitu pasar primer 
dan pasar sekunder. Pasar primer memiliki urgensi dalam 
mendapatkan modal baru serta memiliki independensi pada suplai 

                                                             
102Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance: 

Theory and Practice, Edisi II (Singapura: John Wiley & Sons, 2011), h. 174. 
103Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah (Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 111.  
104Yang dimaksud dengan efek dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komesial, 
saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, 
kontrak berjanga atas efek, dan setiap derivatif dari efek.  
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dana. Pasar primer juga disebut sebagai pasar perdana dimana 
perusahaan menawarkan efek secara langsung dengan menunjuk 
seorang atau suatu lembaga tertentu untuk memberikan penawaran 
pada investor, sedangkan pasar sekunder memberikan kontribusi 
yang signifikan dalam menfasilitasi perdagangan surat berharga 
yang telah ada,105 karena kinerja pada pasar modal kebanyakan 
berada dalam ruang lingkup pasar sekunder. Disinilah media para 
investor untuk memberikan kontribusi penanaman modal.  

Pasar modal telah memainkan peranan penting dalam 
mekanisme keuangan kontemporer, dengan penyediaan instrumen 
keuangan tersebut, arus investasi tak terbendung derasnya dalam 
mendokrak roda perekonomian. Namun, sayangnya umat tidak 
sepenuhnya dapat berpartisipasi dalam kinerja-kinerja yang ada 
dalam pasar modal, diskursus persoalan riba, maysir, dan gharar 
yang inheren dalam pasar modal konvensional, menjadi persoalan 
fundamental bagi umat Islam. Memang pada dasarnya berbicara 
tentang istrumen investasi, seperti saham adalah suatu hal yang 
terkandung di dalamnya kerjasama dan mekanisme bagi hasil 
berupa pembagian deviden akan tetapi tidak semua komposisi 
bisnis yang dirilis dalam pasar modal konvensional sepenuhnya 
sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjadi standar dan pegangan 
hidup umat Islam. Tindakan spekulasi seperti short selling dan panic 
selling yang umumnnya terjadi pada pasar sekunder dan pasar 
derivatif dipersoalkan karena mengandung unsur spekulaif. Hal 
lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di awal yakni tidak 
kompatibel dengan syariat Islam106 menjadi alasan yang utama, 
hingga akhirnya mendorong lahirnya pasar modal barbasis syariah 
yang memiliki ciri khas dan keunikan sendiri. 

Menurut Metwally, eksistensi pasar modal syariah secara 
universal dapat berfungsi sebagaimana berikut:107 1). Instrumen 
bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan bisnis dengan 
memperoleh bagian dari keuntungan dan risiko dalam sebuah 
investasi. 2) Instrumen pemegang saham untuk menjual sahamnya 

                                                             
105Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance: 

Theory and Practice, h. 173. 
106Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance: 

Theory and Practice, h. 174. 
107Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah, h.114. 
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guna mendapatkan likuiditas. 3) Instrumen perusahaan dalam 
meningkatkan modal dari luar untuk meningkatkan kuantitas 
ataupun kualitas produksinya. 4). Memisahkan operasi kegiatan 
bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang 
merupakan ciri umum pasar modal konvensional. 5) Instrumen 
investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis 
sebagaimana tercermin pada harga saham. 

Pasar Modal Syariah (Syariah capital market) juga dapat 
berkontribusi sebagai mediator sumber pembiayaan jangka panjang 
bagi dunia usaha yang memungkinkan alokasi sumber dana secara 
optimal, wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan 
upaya diversifikasi, termasuk menyediakan leading indicator bagi tren 
ekonomi suatu negara. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai 
lapisan masyarakat menengah, keterbukaan, dan profesionalisme, 
menciptakan atmosfer dunia usaha yang sehat, menciptakan 
lapangan kerja, membuat profesi yang menarik, memberikan 
kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai 
prospek. Investasi memberikan potensi keuntungan dengan risiko 
yang bisa diperhitungkan, serta memberikan kontrol pada aspek 
sosial.108 

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan 
sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah 
dalam kegiatan transaksi ekonomi terutama dalam bidang investasi 
terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, dan 
spekulasi, gharar maupun bathil, inilah yang menjadi distingsi 
dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah, memiliki 
mekanisme kinerja antara lain: pembiayaan atau investasi hanya 
dapat dilakukan pada aset atau kegiatan  usaha yang halal, spesifik, 
dan bermanfaat, karena uang merupakan alat bantu pertukaran 
nilai, dimana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari 
kegiatan usaha tersebut. Akad yang terjadi antara pemilik harta 
dengan emiten harus jelas, baik pemilik harta maupun emiten tidak 
boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya, sehingga 
dapat mengakibatkan kerugian, adanya penekanan pada mekanisme 
yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun 
emiten.  

                                                             
108Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah, h. 113.  
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C. Legalitas Pasar Modal Syariah 

Sebagaimana dimaklumi bahwa nilai-nilai yang terkandung 
dalam syariah bermuara dari sumber primer yang dijadikan pijakan 
dalam Islam yaitu al-Qur‟an al-Karim. Dasar hukum pasar modal 
syariah dapat dijumpai pada beberapa ayat suci al-Qur‟an seperti 
yang terkandung dalam QS. al-Baqarah/2: 275 dan ayat 279, QS. 
an-Nisa‟/4:29, QS. al-Maidah/5:1, QS. al-Jumu‟ah/62:10. 
Misalnya, penulis ingin mengangkat salah satu ayat yang populer 
dijadikan sebagai basis dasar hukum dalam transaksi perekonomian 
yang berkaitan dengan investasi, yaitu QS. al-Baqarah/2: 278 yang 
berbunyi: 

رسَُٔ َٔ  َ ٍَ ءَايَُُٕاْ ٱرَّقُٕاْ ٱللََّّ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ ََٰٚ ٍَ ؤۡيُِِٛ اْ إٌِ كُُزىُ يُّ َٰٓ َٰٕ ثَ ٍَ ٱنشِّ َٙ يِ  ٧٢ٕ اْ يَب ثَقِ

Terjemanhnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman”. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada ayat-ayat tersebut 
berbicara mengenai mekanisme transaksi ekonomi secara umum, 
akan tetapi jika ditelaah lebih jauh ruang lingkup ayat-ayat yang 
tertera dapat mengakomodir realitas ekonomi di pasar modal hari 
ini yang berbicara mengenai riba. Sebagian pemikir ekonomi 
mengidentikkan dengan bunga, dimana bunga tersebut merupakan 
pembulu darah sektor investasi di pasar modal sehingga hal ini 
memicu lahirnya investasi syariah yang tidak berbasis pada bunga. 
Selain itu, terdapat beberapa fatwa majelis ulama Indonesia yang 
dapat memperkuat dan dijadikan sebagai rujukan serta pegangan 
dalam transaksi perekonomian di pasar modal syariah. Dewan 
syariah nasional (DSN MUI) telah memberikan fatwa terkait pasar 
modal syariah sejak tahun 2001. Kemudian setelah itu mengalami 
derivatif dan beberapa perkembangan yang meliputi antara lain: 
Fatwa MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale 
and Lease Back. Fatwa MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang 
SBSN Ijarah Asset To Be Leased, dan fatwa MUI No. 80/DSN-
MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam 
mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa 
efek.  

Fatwa-fatwa tersebut memberikan panduan dan 
mekanisme menganai input, proses, dan output dalam mekanisme 
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tata kelola pasar modal syariah, mulai dari objek akad, proses akad, 
kinerja dari kesepakatan sampai kepada pengawasan dan hasil dari 
kesepakatan tersebut. Adapun efek yang dijadikan sebagai 
Instrumen pasar modal syariah di Indonesia yang telah 
mendapatkan legitimasi dari dewan syariah nasional majelis ulama 
Indonesia meliputi: saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana 
syariah.109 Hal ini telah dirilis dalam JII (Jakarta Islamic Index). JII 
merupakan wadah instrumen investasi dalam Islam yang terdapat 
di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan masing-masing 
penjelasannya. 

D. Saham Syariah 

Saham atau biasa juga disebut stocks adalah surat bukti 
tanda kepemilikkan bagian modal pada suatu perusahaan. Dengan 
memiliki saham sebuah perusahaan dapat dikatakan orang atau 
lembaga tersebut adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham 
yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaannya di 
perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham 
dikenal dengan istilah dividen, pembagian dividen dapat dilakukan 
pada akhir tutup buku perusahaan, sehingga dapat dilihat 
persentase keuntungan peruahaan yang diperoleh dalam tahun 
tertentu. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari 
pemegang saham adalah110 dividen yang merupakan bagi hasil atas 
keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik 
dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. 
Akan tetapi tidak semua saham yang diterbitkan di pasar modal 
dapat disebut sebagai saham syariah, suatu saham dapat dikatakan 
sebagai saham syariah bilamana saham tersebut dalam mekanisme 
operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana 
disebutkan sebelumnya. 

Peleburan harta yang berakibat sebagai kepemilikan pada 
lembaga atau institusi tertentu berbentuk saham dalam prinsip 
ekonomi syariah dikenal dengan istilah syirkah (musyarakah) atau 
mudharabah. Belakangan ini para pemikir ekonomi Islam 
menyebutnya dengan istilah syirkah al-Musahamah. Di Indonesia, 
prinsip pernyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam 

                                                             
109Muhamad, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia, 

h. 245. 
110Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah, h. 138. 
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bentuk saham syariah maupun nonsyariah, melainkan berupa 
pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. 
Saham syariah berupa sertifikat yang menunjukkan bukti 
kepemilikkan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang 
kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah. Pemegang saham pun harus siap 
menghadapi risiko capital loss, yaitu ketika saham yang dimiliki pada 
sebuah perusahaan tertentu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, 
atau perusahaan tersebut dibubarkan, maka hak klaim dari 
pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh 
kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan 
perusahaan). 

Saham syariah sebagai sebuah instrumen keuangan Islam 
pada era kontemporer ini dapat dikatakan produk baru dalam 
dunia ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan yang hendak 
menerbitkan saham harus melalui seleksi syariah yang dilakukan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Seleksi tersebut 
meliputi bentuk usaha, produksi perusahaan, maupun pengelolaan 
keuangan. Apabila bentuk usaha dari suatu perusahaan dinilai 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka saham dari 
perusahaan tersebut tidak termasuk dalam kategori saham 
syariah.111 Para ulama, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang prinsip-
prinsip syariah yang harus diterapkan dalam jual beli saham syariah. 

Secara sekilas jika menilik pada mekanisme operasional 
saham konvensional akan didapati kemiripan dengan saham 
syariah karena terdapat nilai-nilai yang dekat dengan syariat Islam 
misalnya pada pembagian hasil yang disebut dengan dividen, dan 
bagi rugi bilamana investasi saham pada perusahaan tertentu 
mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Dalam keungan Islam, 
hal ini disebut kontrak mudharabah atau musyarakah, akan tetapi 
yang menjadi core peroalannya adalah aliran dana pada pasar 
saham konvensional menjadi tidak jelas terdistribusi ke perusahaan 
apa? dan menjalankan operasional apa? output yang dihasilkan oleh 
perusahaan tersebut halal atau haram? dalam operasionalnya 

                                                             
111Ahmad Faqih, “Praktik Jual Beli Saham Syari‟ah Perspektif Hukum 

Islam”, Jurnal Iqtisad 5, No. 1 (Juni 2018): h. 43.  



60 

 

mengandung riba atau tidak? Itu yang pertama, kemudian 
selanjutnya saham konvensional yang menjadi bukti kepemilikan 
perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal mengandung 
intrik spekulatif, misalnya motif transaksi pada short selling yang 
dalam Islam dikenal dengan maiysir. Selain itu, juga terdapat 
ketidakpastian pada pasar saham konvensional yang fluktuatif 
(gharar) cenderung dipermainkan, penciptaan permintaan palsu 
(najasy), rekayasa pasar dan tindakan spekulasi lainnya masih 
senantiasa mewarnai dan mengitarinya. 

Oleh karena itu, secara umum perusahaan yang akan 
menerbitkan efek syariah harus memenuhi kaidah-kaidah yang 
berkorelasi dengan syariah Islam, misalnya dalam anggaran dasar 
dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan 
usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar 
modal. Jenis usahanya dan cara pengelolaannya tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah. Emiten memiliki anggota direksi 
dan anggota komisaris yang paham dengan kegiatan-kegiatan yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. 
Demikian jika kita berbicara mengenai saham berbasis syariah, 
pada intinya kepemilikan saham dalam Islam dapat dianalogikan 
dengan investasi yang disebut dengan istilah al-Istismar, 
sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut QS. al-An‟am/6:141. 

سۡعَ يُخۡزهَِف ب أكُُهُُّۥ  ٱنضَّ َٔ ٱنَُّخۡمَ  َٔ ذٖ  شَ يَؼۡشُٔشََٰ ۡٛ غَ َٔ ذٖ  ؼۡشُٔشََٰ ذٖ يَّ َٰٓ٘ أََشَأَ جَََُّٰ َٕ ٱنَّزِ ُْ َٔ ۞

َۦٰٓ إِرآََٰ أصَۡ  ِِ شِ ًَ ُۚ كُهُٕاْ يٍِ صَ ّٖ جِ شَ يُزشَََٰ ۡٛ غَ َٔ ب  ٗٓ جِ ٌَ يُزشَََٰ ب يَّ ٱنشُّ َٔ  ٌَ زُٕ ۡٚ ٱنضَّ وَ َٔ ٕۡ ءَارُٕاْ حَقَُّّۥ َٚ َٔ شَ  ًَ

 ٍَ غۡشِفِٛ ًُ ُۥ لََ ٚحُِتُّ ٱنۡ  إََِّّ
اُْۚ َٰٕٓ لََ رغُۡشِفُ َٔ ِِٗۦۖ   ٔٗٔ حَصَبدِ

Terjemahnya: 
“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung 
dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman 
yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang 
serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah 
kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang berlebih-lebihan”. 
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Larangan pemusatan kekayaan dalam Islam sebagaimana 
kandungan QS al-Tabuah/9:34, dijawab oleh oleh swt pada ayat 
tersebut. Kata istitsmar dalam bahasa Arab berarti thalabu al tsamar, 
yaitu mengharapkan hasil (buah), terminologi tersebut dapat 
diterjemahkan dengan kata investasi, yang dapat menggairahkan 
perekonomian dengan cara penanaman modal. Kata tsamara bila 
dihubungkan dengan maal (harta) memiliki arti bertambah banyak 
(berbuah/berkembang), sama halnya dengan investasi, harta yang 
dileburkan pada suatu entitas bisnis diharapkan dapat tumbuh dan 
berkembang. Demikian pula sebaliknya, investor harus bersiap 
ketika diperhadapkan dengan risiko investasi, yang dapat 
menyebabkan capital loss. Konsekuensi tersebut merupakan suatu 
hal yang wajar dan rasional dalam ekonomi syariah, karena 
peristiwa yang akan terjadi pada hari esok belum dapat diketahui 
secara pasti QS. Lukman/31: 34. 

Akan tetapi ada hal pokok yang menjadi problema dalam 
investasi pasar saham syariah atau pasar modal syariah yaitu 
kebolehan rasio total pendapatan nonhalal yang terkandung di 
dalamnya seperti riba, maysir, dan seterusnya dapat ditolerir 
dengan persentase tidak lebih dari 10%. Tentunya hal ini menjadi 
tantangan pagi para ekonom selanjutya. Aspek MAGHRIB (Maysir, 
Gharar, Riba dan Batil) masih saja mewarnai perkembangan 
investasi saham berbasis syariah dan sulit untuk dihindari, sehingga 
hasil investasi yang diperoleh dari saham yang dimiliki 
mengakibatkan kegamangan hati dan pikiran bagi umat Islam. 

E. Obligasi Syariah 

Perkembangan sukuk (obligasi syariah) pada dunia muslim 
di abad modern ini, dimulai oleh Badan Moneter Bahrain (Bahrain 
Monetery Agency) dengan menerbitkan sukuk senilai $25 juta pada 
tahun 2001, kemudian disusul negara Malaysia yaitu menerbitkan 
sukuk yang setara dengan nilai $600 juta sekitar tahun 2002.112 
walaupun sebelumnya tahun 1991, Malaysia telah menerbitkan 
sukuk lebih dulu akan tetapi mengalami beberapa kendala, barulah 
tahun 2002 sukuk yang diterbitkan tersebut dapat bergairah dan 
memiliki prospek yang baik. Kemudian selanjutnya, disusul negara-

                                                             
112Muhamad, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia, 

h. 151. 



62 

 

negara muslim lainnya seperti Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan. 
Tuhun 2004 Indonesia melalui fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), mengeluarkan diktum 
mengenai kebolehan pemerintah untuk menerbitkan obligasi 
syariah dengan mengikuti skema ijarah dalam Islam. Akan tetapi 
sebelum itu fatwa DSN-MUI No 32/DSN-MUI/IX/2000 telah 
memberikan penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan sukuk 
sehingga dapat memberikan keterangan mengenai diskusi terhadap 
obligasi syariah.  

Sukuk atau juga dapat disebut dengan obligasi syariah 
termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2000 adalah suatu 
surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang 
dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang 
obligasi syariah berupa hasil/margin/fee, serta membayar kembali 
dana obligasi pada saat jatuh tempo. Beberapa pihak yang terlibat 
dalam transaksi sukuk adalah obligator yang merupakan emiten 
yang memiliki fungsi sebagai penanggung jawab masalah obligasi, 
misalnya terhadap pembayaran konpenisasi, imbalan, dan atau nilai 
nominal sukuk (obligasi syariah) yang diterbitkan sampai 
dengan sukuk jatuh tempo. Kemudian pihak yang terlibat 
selanjutnya adalah wali amanat (trustee) yang berfungsi sebagai wakil 
dalam hal ini mewakili kepentingan investor. Investor yang 
dimaksud adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, 
margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasinya dalam 
memberikan kontribusi pada sebuah obligasi yang telah 
ditawarkan.  

Jika dilihat dalam pasar modal, salah satu instrumen 
keuangan Islam yang tengah berkembang pesat saat ini yaitu adalah 
sukuk. Sukuk atau sertifikat khusus yang merupakan bukti 
penyertaan modal atas suatu aset (proyek riil/tangible assets) yang 
digunakan untuk membiayai suatu proyek, infrastruktur atau 
pembangunan tertentu menjadi alternatif yang lebih baik dari pada 
berutang, karena kontrak dalam sukuk mengandung unsur 
hubungan kerjasama (kemitraan). Mekanisme investasi adalah saling 
menanggung untung ataupun rugi. Tidak mengeherankan, akhir-
akhir ini pemerintah menempuh cara menerbitkan sukuk dalam 
rangka membiayai proyek-proyek negara daripada memilih alternatif 
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lainnya.113Sukuk dapat membuka pintu investasi bagi masyarakat 
secara umum, sehingga dengan ini kehadiran sukuk menjadi mesin 
penggerak bagi roda perekonomian. 

Jenis sukuk yang berdar dan dikenal pada dunia 
internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting 
and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 
dan diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Surat 
Berharga Syariah Negara) antara lain:114 Sukuk Ijarah, Sukuk 
Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Istisna. SBSN diterbitkan 
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan 
terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta 
asing.115 Sesungguhnya ketika kita kembali menoleh pada 
perjalanan sejarah Islam klasik, skema yang terdapat pada istilah-
istilah tersebut eksistensinya dapat dijumpai dalam literatul Islam, 
terutama dalam bahasa Arab, misalnya kata sak yang menjadi asal 
muasal sukuk. Secara etimologi dalam bahasa Arab merupakan 
jenis kata berbentuk tunggal dengan makna akta atau sertifikat 
kepemilikan, kemudian kata itu barubah menjadi sukuk berarti 
dalam bentuk jamak.116  

Sumber lain menyebutkan, kata tersebut kemudian menjadi 
asal muasal dari kata cheque dalam bahasa Eropa yang berarti 
sebuah dokumen yang merepresentasikan sebuah kontrak (contracts) 
atau pengalihan kepemilikan (conveyance of rights), obligasi (obligations) 
atau kewajiban yang harus dipenuhi (monies done), yang selanjutnya 
familiar dengan sebutan check dalam bahasa Inggris. Dengan 
demikian, fakta historis menunjukkan bahwa sukuk merupakan 
produk yang digunakan secara luas pada abad pertengahan oleh 
Islam untuk mentransfer kewajiban keuangan yang berasal dari 

                                                             
113Erma Sri Hastuti, “Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong 

Pembangunan Ekonomi Inklusif”, Jurisprudence 7, No. 2 (Desember 2017): h. 
114. 

114Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga 
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 270. 

115Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah, h. 143-144. 
116International Syari‟ah Research Academi for Islamic Finance, Sistem 

Keuangan Islam: Sistem dan Operasi, Edisi I (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Press, 2015), 
h. 469. 
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perdagangan dan kegiatan komersial lainnya.117 Literatur yang 
berbeda menceritakan hal yang senada bahwa sukuk secara umum 
digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada 
abad pertengahan. Fakta historis tersebut menunjukkan bahwa 
sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim 
pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili 
kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan 
komersial118 lainnya. 

Sebagaimana riwayat telah sampai bahwa pada masa 
pemerintahan dinasti Umayyah, Marwan ibnu al-Hakam telah 
memberikan sinyal positif mengenai transaksi yang menggunakan 
sukuk yaitu berupa kuitansi-kuitansi yang mencatat barang 
dagangan untuk diperjual belikan. Hal ini sebagaimana dijumpai 
dalam catatan Imam Malik dalam kitabnya al-Muawata‟ menyebut 
istilah sukuk pada abad ke 1 H. Di sisi lain, menuju era abad ke 20 
M, dinasti Ottoman pernah menerbitkan surat berharga yang 
memiliki kemiripan dengan sukuk, kala itu disebut esham jamak dari 
kata sahim yang merujuk pada kata sero atau adil, dalam rangka 
menutup defisit anggaran negara pada tahun 1775 M. Penguasa 
Turki Ottoman melakukan sekuritisasi pada aset yang mereka 
miliki. 119 

Pada dasarnya sukuk adalah suatu bentuk sekuritisasi asset 
tetapi memiliki perbedaan yang fundamental dengan obligasi secara 
konvensional. Misalnya pada transaksi sukuk mesti dilandasi oleh 
aset yang berwujud (tangible assets). Pendapatan yang diperoleh dari 
sukuk ini pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin 
oleh aset yang riil. Di dalam sukuk, underlying transaction atau objek 
yang menjadi dasar bertransaksi dibutuhkan sebagai jaminan bahwa 
penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang 
tersedia, dapat berupa ijarah, musyarakah, ataupun mudharabah.  

Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik 
berupa aset berwujud atau tidak berwujud (untengible assets), 

                                                             
117Muhammad Iqbal Fasa, “Sukuk: Teori dan Implementasi”, Jurnal 

Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Li Falah I, No. 1 (Juni 2016): h. 81. 
118Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal 

Syariah (Jakarta: Kencana, 2007), h. 122. 
119International Syari‟ah Research Academi for Islamic Finance, Sistem 

Keuangan Islam: Sistem dan Operasi, h. 472. 
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termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Mengapa harus 
demikian karena underlying transaction memiliki fungsi yang dapat 
menjadi distingsi antara obligasi konvensional dengan obligasi 
syariah, seperti: (i) Untuk menghindari riba, (ii) Sebagai prasyaratan 
untuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dan (iii) Akan 
menentukan jenis struktur sukuk. Dalam sukuk ijarah al muntahiya 
bittamlik atau ijarah sale and lease back, penjualan aset tidak disertai 
penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat 
(beneficial title), sedangkan kepemilikan aset (legal title) tetap pada 
pihak obligor. 

Faktor utama yang melatarbelakangi hadirnya sukuk sebagai 
salah satu instrumen dalam sistem keuangan Islam adalah ketentuan 
al-Quran dan al-Sunnah yang melarang riba, maysir, gharar, dan 
bertransaksi dengan kegiatan atau produk haram, serta terbebas dari 
unsur tadlis. Terdapat sejumlah ayat ekonomi dalam al-Qur‟an yang 
berbicara tentang larangan riba. Turunan ayat mengenai riba dalam 
al-Qur‟an secara bertahap, yaitu dalam empat tahap, yang terdiri 
dari QS al-Baqarah/2: 275, QS Ali „Imran/3: 30, QS al-
Nisa‟/4:160-161, QS al-Rum/30: 39. Gaya pengharaman riba dalam 
al-Quran adalah mirip dengan bentuk pengharaman al-khamr 
(minuman keras) dalam al-Quran,120 yaitu diharamkan secara 
gradual. Bahkan dalam hadis pun juga terdapat kesamaan dalam hal 
dosa besar dari dua perbuatan kotor yaitu mendapat laknat dari 
Allah swt.121 Berikut ini salah satu ayat yang melarang transaksi 
ribawi dalam menjalankan aktivitas perekonomian firman Allah swt 
QS. al-Rum/30: 39. 

ٍ صَكَ  زىُ يِّ ۡٛ يَبَٰٓ ءَارَ َٔ  ِٗۖ لِ ٱنَُّبطِ فلََٗ ٚشَۡثُٕاْ ػُِذَ ٱللََّّ ََٰٕ َٰٓٙ أيَۡ اْ فِ َٕ ٛشَۡثُ ثٗب نِّ ٍ سِّ زىُ يِّ ۡٛ يَبَٰٓ ءَارَ حٖ َٔ َٰٕ

 ٌَ عۡؼِفُٕ ًُ ئكَِ ْىُُ ٱنۡ
َٰٓ نََٰ ْٔ ُ ِ فَأ جَّۡ ٱللََّّ َٔ  ٌَ  ٢ٖ رشُِٚذُٔ

Terjemahnya:  
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 

                                                             
120Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikih al-Islami Wa Adillatuh, Juz. 3 (Cet. 4; 

Beirut: Dar al Fikr, 1997), h. 91. 
121Hadis terkait riba dapat dilihat: Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam 

Ahmad bin Hanbal, Juz 1 (Cet. 2; Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah 1978): h. 83. 
Sedangkan hadis mengenai khamr dapat dilihat: Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz. 
2 (Kairo: Matba„ah Dar Ihya‟ al-Kutub al-„Arabiyyah, t.th): h. 1122. 



66 

 

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. 

Perlu dicatat, bahwa tidak semua sesuatu atau perkara yang 
diharamkan oleh Allah swt tidak ada manfaatnya sama sekali atau 
hanya mendatangkan mudharat saja. Ini terbukti dari ungkapan 
Allah swt dalam al-Quran surah al-Baqarah/2: 219, tentang 
keharaman khamr, yang dinyatakan bahwa khamr itu juga 
mengandung manfaat tetapi madharatnya lebih besar dan berbahaya 
daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Demikian juga riba, 
mungkin ia mengandung manfaat tertentu pada sekelompok orang 
tertentu, tetapi secara universal, mudharat dan bahaya riba lebih 
besar daripada manfaat yang ditimbulkannya.122 

Obligasi merupakan salah satu efek yang diperdagangkan di 
pasar modal. Secara konvensional skema pengembalian obligasi 
berbasis bunga (interest) ditambah pokok setelah masa jatuh tempo 
tiba, karena obligasi pada dasarnya surat pengakuan utang dari 
sebuah perusahaan (emiten) kepada investor. Dalam ekonomi 
syariah (Iqtisodiyah) konsep obligasi dengan basis bunga diubah 
dengan konsep bagi hasil, fee atau margin. Dalam ekonomi syariah 
obligasi bukan surat utang, tetapi hubungan antara emiten dengan 
obligor yang memuat transaksi berbagi untung dan risiko. 
Kemudian, di pasar modal lahirlah sukuk, sebagai bentuk efek 
syariah yang mirip dengan obligasi dalam ekonomi konvensional. 
Sukuk menurut sejarah dalam ekonomi syariah sebenarnya sudah 
lahir lebih dari 14 abad yang lalu. Dalam transaksi sukuk konsep 
keadilan, amanah dan tanggung jawab emiten dan obligor terjawab 
dengan alamiah. Tidak seperti obligasi investasi dengan basis bunga, 
obligor hanya mengharapkan investasi kembali dengan tambahan, 
tanpa berpikir bahwa bisnis tidak selalu untung.123  

Betapa pentingnya kehadiran instrumen investasi berupa 
sukuk di negara kita Indonesia sehingga dapat menghasilkan 
akumulasi kebijakan penerbitan SBSN sampai dengan 27 Februari 

                                                             
122Rafiq Yunus al-Misri, Fa‟idah al-Qard wa Nazariyyatuha al-Hadisah: Min 

Wijhati Nazri al-Islam (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu„asir, 1999), h. 34-35. 
123Hapil Hanapi, “Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia”, 

Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah I, No. 02 (Juli 2019): h. 145. 
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2019 mencapai Rp 1.044,71 Triliun, sedangkan akumulasi project 
financing sukuk 2013-2019 mencapai Rp. 90,79 Triliun. Selama lebih 
dari satu dekade SBSN telah menjadi salah satu instrumen 
pembiayaan dan investasi syariah yang penting dalam pembangunan 
di Indonesia.124 Berbagai macam sukuk diterbitkan di antranya 
adalah sukuk salam, sukuk istisna, dan sukuk murabahah. 

F. Reksadana Syariah 

Reksadana merupakan suatu wadah yang menghimpun 
dana dari masyarakat yang diinvestasikan pada saham, obligasi, 
deposito berjangka, dan jenis sekuritas lainnya. Dalam berbagai 
bentuk tersebut mempunyai tujuan investasi yang sama yaitu 
dialokasikan oleh manajer investasi ke dalam institusi reksadana, 
yang berada pada wilayah pengawasan Bapepam (Badan Pengawas 
Pasar Modal) dan dananya disimpan pada bank kustodian,125 yaitu 
bank-bank yang telah ditetapkan sebagai pihak yang terkait 
menyediakan instrumen. 

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19 M. Cikal bakal 
reksadana dapat dilacak dan dirunut mulai pada tahun 1870, ketika 
Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari 
Skotlandia, dikirim ke Amerika Serikat untuk mengelola investasi 
milik bosnya. Di sana ia melihat peluang investasi baru yang 
muncul. Ketika pulang ke negerinya, ia menceritakan temuannya 
tersebut kepada beberapa koleganya. Ia berniat untuk 
memanfaatkan peluang yang ada akan tetapi ia tidak mempunyai 
modal yang cukup. Masalah ini mendorongnya untuk 
mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian 
membentuk The Scottish American Invesment Trust, yang merupakan 
perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada tahun 
1873 M. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal 
dengan reksadana.126 Dalam kajian literaturnya juga dikatakan 

                                                             
124Fitrianto, “Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk 

Pembangunan Negara”, At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi X, No, 1 (Juni 2019): h. 
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125Syahril Djaddang dan Susilawati, “Kinerja Reksa Dana Syariah dan 
Konvensional: Aplikasi Model Jensen”, Jurnal Organisasi dan Manajemen 12, No. 2 
(2016): h. 150. 

126Cita Sary Dja‟akum, “Reksa Dana Syariah”, Jurnal Az-Zarqa‟ 6, No. 1 
(2014): h. 83-84. 
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bahwa reksada pertama kali ada pada tahun 1774 bernama 
Eendragt Maakt Magt yang memiliki arti persatuan menciptakan 
kekuatan dipelopori oleh Adriaan Van Ketwich seorang pedagang 
berkebangsaan Belanda. 

Sementara itu, di Indonesia pertama kali terciptanya 
reksadana yaitu pada saat pemerintah mendirikan PT. Danareksa, 
tahun 1976 M. Pada waktu itu PT Danareksa menerbitkan 
reksadana yang disebut dengan sertifikat Danareksa. Akan tetapi 
tahun 1995 baru ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu UU 
No.8 tahun 1995 tentang peraturan reksadana. Lahirnya undang-
undang tersebut dibarengi dengan terbitnya reksadana tertutup 
oleh PT BDNI Reksadana yang menawarkan 600 juta saham 
dengan anggaran yang terkumpul sekitar Rp 300 miliar. 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 
tentang pasar modal, menyatakan bahwa reksadana adalah wadah 
yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 
pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek 
oleh manajer investasi.127 Secara umum, reksadana dapat dibeli atau 
dijual kembali oleh investor setiap saat tergantung tujuan investasi, 
jangka waktu, dan profil risiko investor.  

Sebagaiamana yang diungkapkan tersebut bahwa reksadana 
diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun 
dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan 
dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio 
merupakan serangakaian kombinasi beberapa aktiva (aset) yang di 
investasikan dan dipegang oleh pemodal baik perorangan maupun 
lembaga. Kombinasi aktiva tersebut bisa berupa aktiva riil maupun 
finansial, ataupun keduanya. Seorang yang menginvestasikan 
dananya dipasar modal biasanya tidak hanya memilih satu saham 
saja, alasannya karena dengan melakukan kombinasi saham, 
pemodal bisa meraih return yang optimal sekaligus akan 
memperkecil risiko melalui diversifikasi.128 
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 Reksadana mempunyai nama lain diantaranya, yaitu Unit 
Trust, Mutual Fund dan Investment Fund. Dalam konteks 
keindonesiaan, bahwa rekadana merupakan wadah yang berfungsi 
untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam 
portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat ijin dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada awalnya adalah Badan 
Pengawas Pasar Modal (Bapepam).129 Dalam pasar modal 
konvensional investor dapat membeli atau menjual saham secara 
langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan 
ini memungkinkan bagi para spekulan untuk mempermainkan 
harga. Akibatnya, perubahan harga saham ditentukan oleh 
kekuatan pasar bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri.130 
Peristiwa inilah yang diistilahkan dengan peluang untuk melakukan 
spekulasi yang notabene dilarang dalam Islam. 

Pada tahun 1997 M, ekonomi Islam di Indonesia sedang 
giat-giatnya bangkit. Dengan melihat peluang saat itu, PT 
Danareksa kembali memperkenalkan reksadana dengan pola yang 
berbeda, yaitu reksadana yang berbasis syariah yang disebut dengan 
istilah reksadana syariah. Reksadana syariah mendapatkan 
tanggapan yang antusias dari barbagai kalangan mengenai 
kiprahnya dalam dunia ekonomi, sehingga pada tahun 2001 MUI 
melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN 
MUI/IX/2001 mengeluarkan pedoman pelaksanaan investasi 
untuk reksadana syariah131 agar ia tetap survive dan selalu 
mendapatkan kepercayaan di tengah masyarakat. Fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 20/DSN MUI/IV/2001 
mendefinisikan reksa dana syariah sebagai reksa dana yang 
beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik 
dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-
mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun 
antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna 
investasi. Alhasil reksa dana syariah di Indonesia selama enam 
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tahun terakhir ini, yakni mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 
menunjukkan perkembangan dan tingkat kinerja yang positif.132 

Reksadana syariah merupakan wadah yang dapat digunakan 
untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam, yang 
memiliki ciri tersendiri pada produknya, di antara ciri yang paling 
penting adalah adanya proses cleasing atau membersihkan 
pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat dan 
bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba atau judi. 
Selain itu, jika instrumen yang dibeli berupa saham, maka 
perusahaan yang akan dibeli adalah perusahaan yang tidak terkait 
dengan hal-hal seperti, alkohol, perjudian, pornografi bahkan 
termasuk rokok dan hal-hal lainnya yang diharamkan dalam syariat 
Islam.  

Mekanisme operasional reksadana syariah antara pemodal 
dan manajer investasi adalah dengan sistematika wakalah, yaitu 
akad pelimpahan perjanjian dimana pihak yang menyediakan dana 
memberikan kuasa kepada kepada pihak lain. Selain itu, antara 
manajer Investasi dengan pengguna investasi menggunakan sistem 
mudharabah, yaitu perjanjian dimana pihak yang menyediakan 
dana berjanji kepada pengelola untuk menyerahkan modalnya dan 
pengelola berjanji mengelola modal tersebut. Hal lainnya yang ada 
pada rekasadana syariah, yaitu keseluruhan proses manajemen 
portofolio melalui screening (penyaringan), dan cleansing 
(pembersihan) sebagaimana yang telah dipaparkan. Sementara 
reksadana konvensional tidak mementingkan hal-hal yang menjadi 
perhatian kalangan pelaku pasar reksadana syariah.133  

Reksadana syariah atau disebut dengan islamic investment 
funds, dalam prosesnya tidak boleh berinvestasi pada bidang yang 
bertentangan dengan syariat.134 Melalui reksadana, modal dari para 
investor dikumpulkan untuk selanjutnya dibelikan efek oleh 

                                                             
132Diah Tri Handayani Putri dan Saparila Worokinasih, “Analisis 

Kinerja Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia dengan Metode Sharpe, 
Treynor dan Jensen: Studi pada Reksa Dana Saham Syariah yang Terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015 – 2017”, Jurnal Administrasi Bisnis JAB 59, 
No. 1 (2018): h. 135. 

133Winda Rika Lestari, “Kinerja Reksadana Saham Syariah dan 
Reksadana Saham Konvensional”, h. 117.-118. 

134Sofiani Ghufron, Investasi Halal di Reksa Dana Syariah (Cet. 1; Jakarta: 
Renaisan, 2005), h. 16 
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manajer investasi. Dengan menambahkan dana milik kolektif ke 
dalam berbagai objek investasi (portofolio), maka risiko investasi 
dapat dikurangi.135 Pembeli (investor) adalah pihak yang ingin 
membeli modal di perusahaan yang menurut mereka 
menguntungkan.136 Demikianlah sekilas terkait dengan pengertian 
reksadana dan sejarah reksadana. 

Kedudukan Hukum Reksadana Syariah 

Reksadana merupakan salah satu strategi diversifikasi 
dalam berinvestasi dan merupakan alternatif investasi bagi 
masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang 
tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung 
return dan risiko atas investasi mereka.137 Dalam Islam pada 
dasarnya segala sistem muamalah bersifat ibahah atau dibolehkan 
selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, mengikuti kaidah 
fikih yang dipegang oleh para fuqaha, yaitu “semuanya 
diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.” Ini berarti 
ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya 
dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, 
kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur‟an dan al-Hadis yang 
melarangnya. Esensi dalam transaksi ekonomi yang diperbolehkan 
yaitu sebagaimana Allah swt memerintahkan orang-orang yang 
beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan, firman Allah 
swt QS al-Maidah/5:1:  

كُ  ۡٛ َٰٗ ػَهَ ىِ إِلََّ يَب ٚزُۡهَ ؼََٰ َۡ َ خُ ٱلۡۡ ًَ ٛ ِٓ فُٕاْ ثِٱنۡؼقُُٕدُِۚ أحُِهَّذۡ نَكُى ثَ ۡٔ اْ أَ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ شَ يُحِهِّٙ ََٰٚ ۡٛ ىۡ غَ

َ َٚحۡكُىُ يَب ٚشُِٚذُ  ٌَّ ٱللََّّ أََزىُۡ حُشُوٌَۗ إِ َٔ ذِ  ۡٛ  ٔ ٱنصَّ

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

                                                             
135Winda Rika Lestari, “Kinerja Reksadana Saham Syariah dan 

Reksadana Saham Konvensional”, h. 117. 
136Putriana, “Reksadana Syariah Vs Reksadana Konvensional: Analisis 

Pertumbuhan dan Perkembangan Tahun 2010-2016”, Jurnal Al-Iqtishad 13, No. 
2 (2017): h. 78. 

137Winda Warida dan Elis Mediawati, “Analisis Kinerja Reksadana 
Syariah”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 4, No.2 (2016): h. 1078.  
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Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya”. 

Akad mencakup janji prasetia manusia kepada Allah swt 
dan sesamanya. Pemenuhan akad dan janji ini adalah sesuatu hal 
yang dapat membawa kepada kebaikan. Dalam reksadana syariah 
yang berisi akad muamalah, sistem yang dibolehkan yaitu jual beli 
dan bagi hasil (mudarabah/musyarakah). Jika sistem konvensional 
terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian 
namun terdapat hal-hal bertentangan yang diajarkan Islam. Baik 
segi akad, operasional, dan sebagainya. Maka prinsip pada akad 
reksadana syariah harus mengikuti hukum yang berada dalam nilai-
nilai ajaran Islam, Allah swt memberikan keterangan dalam 
firmannya QS. al-Nisa/4:29: 

شَح  ػٍَ رشََ  ٌَ رِجََٰ َٰٓ أٌَ ركَُٕ طِمِ إِلََّ َُكُى ثِٱنۡجََٰ ۡٛ نَكُى ثَ ََٰٕ اْ أيَۡ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََ رأَۡكُهُ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ ُكىُُۡۚ ََٰٚ اضٖ يِّ

ب ًٗ ٌَ ثِكُىۡ سَحِٛ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ اْ أََفغَُكُىُۡۚ إِ َٰٕٓ لََ رقَۡزهُُ َٔ ٕ٢ 

Terjemahnhya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

Transaksi yang batil atau yang dilarang dalam Islam ada 
beberapa macam, sesuai dengan faktor penyebabnya termasuk di 
dalamnya, riba, maysir, dan gharar. Reksadana syariah manajer 
menggunakan akad wakalah, yaitu manajer investasi menjadi wakil 
demi kepentingan dan atas nama investor. Untuk menjamin 
keamanan akad tersebut Reksadana syariah wajib memiliki DPS 
(Dewan Pengawas Syariah) sebagai mediator dengan DSN (Dewan 
Syariah Nasional). Manejer investasi bertindak sebagai mudharib 
dalam akad mudharabah, namun tidak sebagai mudharib murni 
karena reksadana syariah menempatkan kembali dana ke dalam 
kegiatan emiten melalui pembelian efek syariah. Oleh karena itu, 
hubungan ini disebut ikatan mudharabah bertingkat. Akan tetapi 
selalu berada dalam pantuan OJK dan DPS. 

Menurut Subagia, pesatnya perkembangan reksadana baik 
konvensional maupun syariah, tidak terlepas dari kehadiran 
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undang-undang tentang pasar modal Indonesia (No.8 Tahun1995) 
berisi 116 pasal yang diberlakukan pada awal tahun 1996 dan juga 
telah diluncurkannya Pasar Modal Syariah tanggal 5 Mei 2000 oleh 
Bapepam yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional yang 
diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.138 Demikianlah 
sekilas dasar hukum mengenai reksadana syariah selebihnya dasar 
hukumnya sebagaiamana yang telah dijelaskan pada sub bab 
sebelumnya.  

Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional 

Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana syariah 
memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional 
pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen 
investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip- prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah 
keseluruhan proses manajmen portofolio dilakukan screening 
(penyaringan) dan cleansing (pembersihan) dari aspek non halal139 
yang merupakan bagian dari kontribusi dewan pengawas syariah 
dan dewan syariah nasional. 

Secara umum, menurut Rudiyanto ada beberapa 
keuntungan dalam melakukan investasi reksadana di antaranya:140 
1) Investasi dikelola manajemen yang profesional, setiap 
perusahaan memiliki manajer investasi dan mungkin pula suatu 
perusahaan mempunyai tim manajer investasi yang membantu para 
investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan 
analisis sendiri, ataupun tidak mempunyai waktu untuk 
melakukannya, para manajer investasi tersebut juga memutuskan 
saham atau obligasi mana yang akan dibeli. 2) Batas minimum 
investasi rendah, dengan sistem penghimpunan dana dari berbagai 
investor, maka seorang investor bisa mendapatkan layanan 
manajemen dari manajer investasi yang profesional. Hanya dengan 
membeli sedikit saham reksadana berarti dia telah mendapatkan 
hasil dari analisis manajer investasi portofolio. 3) Kemudahan cara 

                                                             
138Syahril Djaddang dan Susilawati, “Kinerja Reksa Dana Syariah dan 

Konvensional: Aplikasi Model Jensen”, h. 150. 
139Winda Warida dan Elis Mediawati, “Analisis Kinerja Reksadana 

Syariah”, h. 1078. 
140Winda Rika Lestari, “Kinerja Reksadana Saham Syariah dan 

Reksadana Saham Konvensional”, h. 119-120. 
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pembelian, calon investor dapat membeli saham reksadana dari 
perusahaan reksadana yang menjual saham secara langsung dengan 
cara ini, investor akan akan terhindar dari biaya pembelian (sales 
change).  

Selanjutnya, poin ke 4) Resiko investasi rendah, investasi 
melalui reksadana berarti melakukan investasi dalam berbagai jenis 
efek yang berbeda. Dengan demikian resiko yang dihadapi investor 
akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan investasi dalam satu 
jenis efek. 5) Kemudahan menjual kembali, investor dapat menjual 
kembali saham reksadana yang dimilikinya karena perusahaan 
reksadana wajib membelinya kembali saham-saham reksadana yang 
diterbitkannya (kecuali reksadana tertutup). 6) Perlindungan 
pemerintah, di Indonesia perdagangan reksadana saham telah 
diatur dalam UUD Pasar Modal yang dilengkapi dengan peraturan-
peraturan. Akan tetapi Reksadana syariah memiliki karasteristik 
tersendiri yang berbeda dengan reksadana konvensional, 
sebagaimana diuraikan berikut ini: 

Tabel 4.1. Komparasi Reksadana Saham Syariah dan Reksadana 
Saham Konvensional141 

No. Konvensional Syariah Perbedaan 

1. 
 
 
 

Return yang 
tertinggi 

Tidak semata-mata 
return tetapi juga 
socially responsible 
investment 

Tujuan 
investasi 

2. 
 

Tanpa proses 
screening 

Ada proses screening Operasional 

3. 
 
 

Tidak ada Proses cleansing 
filtersasi dari 
kegiatan haram 

Return 

4. 
 

Bapepam DPS dan Bapepam Pengawasan 

5. 
 

Tidak ada aturan 
halal dan haram 

Tidak bertentangan 
dengan syariah 

Akad 

6. 
 

Selama transaksi 
dapat 

Tidak ada spekulasi 
MAGRIB (Maysir, 

Transaksi 

                                                             
141Winda Rika Lestari, “Kinerja Reksadana Saham Syariah dan 

Reksadana Saham Konvensional”, h. 120. 



 

75 

 

 
 

mendatangkan 
keuntungan 
 

Gharar, Riba dan 
Bathil) 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diketahui 
bahwa ciri-ciri operasional reksadana syariah yaitu sebagai berikut: 
1) Mempunyai Dewan Syariah, yang bertugas memberikan arahan 
pada manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam. 
Karakteristik reksadana syariah memiliki dewan pengawas syariah. 
Dewan pengawas syariah ini bertugas mengawasi fungsi-fungsi 
yang dijalankan oleh reksadana syariah, yang meliputi pengecekan 
kehalalan dan promosi. Dewan pengawas syariah juga memberikan 
nasehat dan pertimbangan pemanfaatan dana sosial serta 
edukasi.142 2) Hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan 
pada sistem mudharabah, dimana satu pihak 100 % modal, satu 
pihak lagi sebagai pengelola. 3) Kegiatan usaha investasi tidak 
bertentangan dengan syariat Islam. Proses screening dalam 
mengonstruksi portofolio adalah hal paling tampak untuk 
membedakan dengan fund konvensional dalam operasionalnya. 
Selanjutnya, proses cleaning dalam hasil kegiatan itu adalah dengan 
proses filterisasi (mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas 
tidak sesuai syariah) dan membersihkan dengan cara charity (zakat, 
infaq, sedekah, dll).  

Pada dasarnya, setiap kegiatan mengandung keuntungan 
dan risiko. Berikut beberapa kelebihan dalam menginvestasikan 
melalui reksadana antara lain:143 1) Biaya rendah, transaksi murah 
karena banyaknya kumpulan dana para investor. 2) Akses berbagai 
investasi, karena saham berkapital besar dan berani bersaing. 3) 
Diversifikasi, yakni investasi yang membagi risiko/risiko 
ditanggung bersama. 4) Manajer profesional, dikelola manajer 
handal yang mencari peluang terbaik. 5) Transparansi informasi, 
bisa memonitor perkembangan investasi secara rutin. 6) Likuiditas, 

                                                             
142Raudhah Trisna Wardhani dkk, Analisis Kinerja Reksadana Syariah 

Di Pasar Modal Indonesia Menggunakan Metode Sharpe, Jurnal Akademi 
Akuntansi 1, No. 1 (2018): h. 12. 

143Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan 
Praktek Manajemen Portofolio Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 
79-81. 
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kemampuan mengelola masuk keluarnya uang di reksadana. 7) 
Return kompetitif, resiko tinggi untuk hasil tinggi.  

Reksadana memiliki kelebihan atau keuntungan tersendiri 
tetapi di lain sisi juga memiliki risiko tersendiri, sebagaiamana 
lumrahnya bahwa segalah sesuatu memiliki risiko, adapun risiko 
melakukan investasi melalui reksadana antara lain:144 1) Ekonomi 
dan politik, perubahan kebijakan mempengaruhi kinerja bursa yang 
berpengaruh dengan harga sekuritas. 2) Pasar, kondisi ekonomi 
umum sangat berpengaruh pada harga sekuritas. 3) Inflasi, 
terjadinya inflasi pada sebuah perekonomian akan menyebabkan 
turunnya keuntungan. 4) Nilai tukar, pergerakan nilai tukar 
mempengaruhi sekuritas. 5) Spesifik, setiap sekuritas mempunyai 
resiko. Nilainya bisa menurun jika kinerja perusahaan tidak bagus 
atau tidak membayar kewajiban. 6) Berkurangnya nilai unit 
penyertaan, fluktuasi disebabkan perubahan harga efek modal serta 
biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan transaksi, dan 
juga kinerja manajer yang buruk. 7) Likuiditas, manajer melunasi 
dengan menyediakan uang tunai secara cepat. 8) Wanprestasi, 
terjadi jika rekan manajer usaha gagal melakukan kewajibannya. 9) 
Kehilangan kesempatan transaksi investasi saat pengajuan klaim 
asuransi, terjadinya kerusakan surat berharga dan aset reksadana 
yang disimpan di bank kustodian, namun bank juga mempunyai 
perlindungan dari asuransi.  

G. Penutup 

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat 
bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi 
dalam rangka memperoleh modal atau dapat dikatakan bahwa 
pasar modal adalah sebagai media untuk berinvestasi. Akan tetapi 
dalam pasar modal konvensional tidak dapat mengakomodir 
prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga memicu 
hadirnya pasar modal syariah. Pasar modal syariah (sharia capital 
markets) secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang 
bertumpu dan menerapkan prinsip-prinsip yang berbasis pada 
syariah atau nilai-nilai ajaran Islam. Dasar hukum pasar modal 
syariah secara umum dijelaskan dalam beberapa ayat suci al-

                                                             
144Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan 

Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2007), h. 258. 



 

77 

 

Qur‟an, di antaranya adalah QS Al-Baqarah/2:278-279, QS An-
Nisa/4:29, QS al-Jumuah/62:10 dan QS al-Maidah/5:1. Kemudian 
selain itu, landasan hukum berupa fatwa juga diperlukan sebagai 
dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat 
diiplementasikan pada pasar modal, yaitu terdapat 14 fatwa yang 
telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal 
syariah Indonesia sejak tahun 2001, juga terdapat tiga Peraturan 
Bapepam & LK (Lembaga Keuangan) yang mengatur tentang efek 
syariah sejak tahun 2006. Adapun instrumen pasar modal syariah di 
Indonesia terbagi dalam beberapa bagian yaitu saham syariah, 
obligasi syariah atau sukuk, dan reksadana syariah, yang berfungsi 
sebagai opsi diversifikasi dalam berinvestasi. 
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BAB V 
GOOD GOVERNANCE IN FINANCIAL 
REPORTING BASED ON MAQASHID 

SHARIA 

  

A. Pendahuluan 

Tolok ukur yang dijadikan dasar dalam menilai tata kelola 
laporan keuangan pemerintah, tidak terlepas dari faktor 
pengelolaan keuangan yang baik dan benar, jujur dan transapran, 
yaitu tata kelola yang mampu menciptakan kepercayaan bagi 
stakeholders dan dapat dipertanggungjawabkan. Outcome dari pada 
tata kelola yang baik dan benar kemudian dijadikan rujukan di abad 
kontemporer ini adalah Good Governance (GG). Walaupun dalam 
perkembangannya, teori tersebut mengalami perdebatan yang 
dilematis akan tetapi good governance masih dijadikan indikator utama 
dunia, yang mengharuskan pemerintah mengacu pada prinsip-
prinsip yang terkandung di dalamnya, sebagai konsekuensi 
peningkatan mutu kehidupan sebuah negara bartaraf internasional. 

Konsep good governance mulai diperhatikan sejak tahun 1980-
an, saat lembaga donor dunia seperti Agency for Internasional 
Development (AID) mengharuskan negara resipien untuk 
mengimplementasikan prinsip good governance.145 Konsep good 
governance menjadi lebih populer lagi ketika diluncurkan paket 
kebijakan berupa bantuan finansial untuk mendongkrak 
pembangunan perekonomian yang bersumber dari isntitusi 
keuangan internasional dalam hal ini World Bank maupun 
Internasional Monetary Fund (IMF), yaitu dialamatkan kepada negara-
negara yang telah memenuhi prasyarat yang terdapat dalam good 
governance.  

World Bank mengembangkan good governance sebagai 
pedoman dalam membangun pemerintahan telah beranjak sejak 20 
tahun terakhir. Hal ini berdasarkan pada latar belakang dan 

                                                             
145Jhonson Thomas, “Good Governance for Environmental Protection 

in China: Instrumentation, Strategic Interactions and Unintended 
Consequences”, Journal of Contemporary Asia (2014): h. 242 
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argumentasi bahwa kemiskinan pada negara-negara yang 
dikonotasikan belum maju timbul akibat buruknya tata kelola 
pemerintahan terutama pada aspek administrasi dan laporan 
keuangan, sehingga perlu diimplementasikan ekonomi yang 
berbasis reformasi pemerintahan dan keuangan di negara-negara 
dunia ketiga146 (Third World Countries). IMF dan World Bank telah 
mengadaptasi dan mengimplementasikan good governance sebagai 
kegiatan utama147 restrukturalisasi pembanguan melalui structural 
adjustment programs (SAPs). Oleh karenanya good governance 
diartikulasikan sebagai pemerintahan yang baik ataupun tata kelola 
pemerintahan yang baik148 yang dapat mengantarkan pada 
pertumbuhan dan kemajuan perekonomian.  

Untuk mencapai good governance dalam tata kelola 
pemerintahan, maka prinsip-prinsipnya hendak ditegakkan dalam 
berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. 
Basheka mengemukakan bahwa149 di era demokrasi, masyarakat 
mendanai operasional pemerintah melalui pembayaran pajak. 
Sebagaimana yang telah diwajibkan oleh negara, dengan itu 
masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan konpenisasi 
timbal balik berupa pelayanan publik yang baik dari pemerintah 
sebagai implikasi dari pembayaran pajak tersebut. Masyarakat 
secara umum menginginkan pelayanan publik yang disediakan oleh 
pemerintah secara efisien, efektif, transparan, dan menggunakan 
cara yang akuntabel. Good governance merupakan kata kunci dan 
menjadi faktor yang penting dalam masalah ini, sehingga dengan 
adanya paket kebijakan yang ada dalam good governance dapat 
menekan angka kemiskinan dan memacu perkembangan dan 

                                                             
146Gallagher Julia, “Chopping The World Into Bits: Africa, The World 

Bank And The Good Governance Norm”, Internasional Theory Cambridge Journal 
(2014): h. 333. 

147Dikopoulou Anastasia and Mihiotis Athanassios, “The Contributions 
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pertumbuhan ekonomi di suatu negara150 berdasarkan pada 
standarisasi global.  

Good governance telah menjadi hal yang penting bagi setiap 
entitas saat ini. Sektor publik dan pemerintahan sangat 
memperhitungkannya karena good governance merupakan alat ukur 
yang menjadi patokan bagi stakeholders dalam menilai dan 
mengambil keputusan terutama keputusan untuk berinvestasi dan 
membentuk presepsi. Hal ini telah dibuktikan melalui berbagai 
penelitian. Bahkan pada tingkat internasional telah dilakukan 
penilaian atau perengkingan pada entitas swasta maupun 
pemerintahan. Di sektor swasta misalnya masalah good governance 
telah lama menjadi sorotan. Terutama karena masalah laten yang 
diidap oleh para agen yang fenomenal dengan teori keagenan atau 
agency problem.151 Namun, di sektor publik atau pemerintahan gencar 
dengan isu reformasi struktural dan demokratisasi. 

Tascereu dan Campos berpendapat untuk menciptakan tata 
pemerintahan yang baik maka proses kesejajaran, kesamaan, kohesi 
dan keseimbangan peran serta, saling mengontrol yang dilakukan 
oleh pemerintahan (government), rakyat (citizen) atau civil society 
beserta wirausaha (business) yang berada di sektor swasta152 harus 
berjalan beriringan. Ketiga komponen itu mempunyai tata 
hubungan yang sama dan sederajat. Proses partisipasi masyarakat 
dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap 
kebutuhannya sehingga masyarakat merasakan peningkatan taraf 
hidup baik masyarakat sipil maupun masyarakat swasta. Dengan 
demikian, secara gradual terwujud suatu masyarakat yang tercukupi 
kebutuhannya selaku pihak yang menjadi subjek dari 
pembangunan.  

Akan tetapi dalam perjalanannya, konsepsi good governance 
mengalami disorientasi, kasus korupusi, kolusi, dan nepotisme 
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tidak juga dapat terhindarkan. Bahkan, disinyalir bahwa good 
governance yang mengusung ide pemenuhan hak-hak publik (public 
patrimony) yang sangat revolusioner itu ditengarai oleh agenda besar 
kapitalisme global untuk memelihara hegemoninya terhdaap 
negara-negara lain. Keadaan tersebut menyebabkan ketimpangan 
semakin melebar, akibatnya terjadi distabilitas dan disharmoni 
dalam lingkungan sosial ekonomi pada negara-negara resepien. 
Untuk lebih jelasnya mengenai sebab dan alasannya dilakukan 
pembahasan selanjutnya. 

B. Good Governance 

Good governance dalam wacana teoretisnya diyakini sebagai 
konsepsi yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 
negara-negara yang dianggap timpang dan terbelakang. Negara-
negara tersebut menjadikannya sebagai pedoman dalam 
menjalankan fungsinya untuk marealisasikan hak-hak publik. 
Tataran konseptual, kehadiran good governance telah memberikan 
sumbangsi positif pada negara-negara berkembang di kawasan 
Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Setidaknya melahirkan inspirasi 
unutk melakukan restrukturisasi dan reformasi pada lembaga-
lembaga negara dalam rangka mencapai agenda akbar, yaitu 
perwujudan kesejahtaraan rakyat yang menyeluruh melalui term 
demokratisasi.  

Sebagaimana disinyalir oleh Mkandawire dalam sebuah 
argumentasinya bahwa pada aspek historis, ide awal lahirnya 
konsep tata kelola pemerintahan yang baik bermula dari diskursus 
kalangan akademisi di kawasan Afrika terkait dengan upaya untuk 
mentransformasi konsep pembangunan yang tidak saja dapat 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga 
inklusif dan demokratis. Tentunya ide ini lahir dari melihat realitas 
yang terjadi pada negara-negara di kawasan Afrika saat itu. Maksud 
dari ungkapan tersebut yaitu menghadirkan relasi tiga instrumen 
utama dalam sebuah pemerintahan yaitu negara, masyarakat, dan 
swasta, yang dapat menjamin terwujudnya tiga visi utama, yaitu 
sebagai berikut:153  

1. Pembangunan perekonomian dengan tata kelola yang sehat, 
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dalam arti suatu manajemen pembangunan yang 
memungkinkan terjadinya penggabungan antara upaya 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perubahan 
struktural, dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung 
jawab dan berkesinambungan dalam kondisi kompetisi global 
yang sangat ketat. 

2. Kehidupan demokratis dan dihargainya hak setiap warga negara. 
Urgensi menyertakan aspek demokrasi di sini karena diyakini 
dapat berperan sebagai obat yang paling ampuh dalam 
mengatasi realitas praktik tata kelola pemerintahan yang buruk 
karena penyalahgunaan kewenangan oleh para penguasa.  

3. Inklusivitas sosial, dalam arti menjamin setiap warga negara 
untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan berpartisipasi 
dalam setiap urusan nasional dengan bebas dan terbuka.  

Tidak terelakkan bahwa inovasi yang muncul akibat 
konsepsi tersebut yaitu munculnya musrenbang (musyarawarah 
pembangunan), penjaringan aspirasi masyarakat yang bergerak 
secara masif dan lain sebagainya merupakan output dari penerapan 
Good Governance (GG). Outcomenya adalah makin eratnya interaksi 
antara rakyat dengan pemerintahan, utamanya dalam distribusi 
anggaran. Hal ini tak terlepas dari pada makna yang terkandung 
dalam good governance itu sendiri yang asal muasalnya secara 
etimologi merupakan gabungan dua kata good dan governance.  

Kata good dapat ditelusuri makananya berarti baik 
sementara governance dalam bahasa Inggris berarti the act, fact, manner 
of governing (tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan 
pemerintahan). Dengan demikian good governance diartikan sebagai 
tata kelola pemerintahan yang baik.154 Istilah government dan 
governance sesungguhnya seringkali dianggap memiliki arti yang sama 
yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga 
atau negara. Government (pemerintahan) adalah nama yang diberikan 
kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan 
dalam suatu negara. Governance diartikan sebagai mekanisme, 
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praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber 
daya serta memecahkan masalah-masalah publik.155  

Term good governance di Indonesia diterjemahkan menjadi 
penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik dan 
bertanggung jawab, ada juga yang mengartikan sebagai 
pemerintahan yang bersih.156 Namun, dalam perkembangan 
wacananya terminologi tata kelola pemerintahan (good governance) 
diadopsi secara langsung oleh lembaga bisnis internasional, 
terutama World Bank, dan digunakan sebagai label baru untuk 
persyaratan dalam menyalurkan bantuan pinjaman kepada negara-
negara penerima (negara-negara yang dianggap terbelakang). 
Khususnya terkait dengan tuntutan untuk melakukan apa yang 
disebut dengan penyesuaian struktural. Sikap World Bank ini 
selanjutnya dikenal sebagai Washington Consensus.157 

United Nations Depelopment Program (UNDP) menjelaskan 
bahwa governance diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu 
penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna 
mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata 
pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-
lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan 
kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban 
dan menjembatani perbedaan diantara mereka.158 Sementara World 
Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan 
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 
sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi 
baik secara politik maupun adminstratif, menjalankan disiplin 
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anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi 
tumbuhnya aktivitas usaha.159 

Definisi governance yang dikemukakan dapat berbeda-beda 
sesuai dengan konteks dan dasar keilmuan yang dijadikan pijakan. 
Akan tetapi secara umum, governance diartikan sebagai sebuah 
tindakan untuk mengatur (governing), baik pada sektor publik 
maupun sektor swasta.160 Penyediaan pelayanan publik yang sesuai 
dengan harapan masyarakat memerlukan pemerintah yang jujur, 
taat pada proses hukum, dan semua institusi bekerja dalam prinsip 
demokrasi.  

Kofi Annan pada tahun 2002 menjabat sebagai Sekretaris 
Jenderal PBB, mengemukakan bahwa good governance merupakan 
sebuah faktor yang penting dalam mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan perkembangan ekonomi di suatu Negara.161 
Asumsinya adalah saat pemerintah dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik maka visi negara untuk mensejahterakan rakyatnya 
dapat terwujud. Selain itu, stabilitas ekonomi juga dapat terjaga 
dengan pengaturan yang dilaksanakan pemerintah.  

C. Prinsip Good Governance 

Good governance dalam tataran aplikatif secara esensial 
mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai 
kekuatan penyeimbang negara. Cita-cita good governance pada saat ini 
merupakan bagian yang sangat serius dalam wacana pengembangan 
paradigma birokrasi dan pembangunan perekonomian. Peranan 
implementasi dari prinsip-prinsip good governance ialah untuk 
memberikan mekanisme dan pedoman dalam manjaga 
keseimbangan presepsi bagi para stakeholders dalam memenuhi 
kepentingan dan tanggung jawabnya masing-masing.162 Good 
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governance berupaya menciptkan suatu kondisi dimana terwujud 
hubungan tiga unsur, yaitu pemerintah (government), rakyat atau 
masyarakat sipil (civil society), dan dunia usaha yang berada di sektor 
swasta yang sejajar, berkesamaan dan berkesinambungan di dalam 
peran yang saling mengontrol.  

Untuk itu dikemukakan beberapa prinsip-prinsip yang 
mnjadi rujukan utama agar dapat mengidentifikasi dan menandai 
apa yang disebut dengan good governance.163 Prinsip-prinsip good 
governance merupakan kumpulan pernyataan yang berisi arahan serta 
panduan bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dalam 
menjalankan fungsinya.164 Zhenglai dan Guo165 menjelaskan 
prinsip-prinsip good governance dalam bukunya yang fenomenal 
china‟s search for good governance. Berikut ini penjelasan prinsip-prinsip 
good governance menurutnya:166 

1. Supreme hukum, yaitu konsep yang meletakkan hukum sebagai 
kekuasaan tertinggi di bidang politik maupun pemerintahan. 

2. Partisipasi, yaitu prinsip yang mengacu pada partisipasi politik 
kewarganegaraan yang dilakukan masyarakat. 

3. Keadilan, setiap warga negara memiliki kesamaan hak baik 
secara politik maupun ekonomi tanpa memandang kelas sosial, 
gender, latar belakang pendidikan, agama, maupun preferensi 
politik. 

4. Transparansi, yaitu dibuktikan dengan peraturan dan fungsi 
yang pemerintah miliki, dijalankan secara terbuka, informasi 
atau segala aktivitas yang dilakukan pemerintah juga harus dapat 
diakses dengan mudah oleh masyarakat, dimana masyarakat 
adalah konsumen utama dari pelayanan yang diberikan 
pemerintah. 
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5. Akuntabilitas, yang merupakan elemen penting dalam 
mewujudkan good governance, yaitu kinerja yang dapat 
dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar. 

6. Efisiensi, prinsip ini dilakukan agar sumber daya yang dimiliki 
pemerintah dapat dimanfaatkan secara efisien. 

7. Stabilitas, prinsip ini mengacu pada kedamaian dan keamanan 
kebijakan publik yang memiliki keterkaitan. 

8. Integritas, pemerintah sebagai penggerak harus mentaati hukum 
dan bekerja sesuai dengan fungsinya agar tercipta pemerintahan 
yang bersih dan mampu memberikan pelayanan prima ke pada 
masyarakat. 

Keseluruhan karakteristik atau prinsip good governance 
tersebut saling memperkuat dan saling terkait serta tidak dapat 
berdiri sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya beberapa poin 
prinsip tersebut dikerucutkan menjadi tiga prinsip utama yang 
dapat memberikan gambaran good governance yaitu sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas, yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah 
untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung 
gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya, 
akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan menjawab 
dari yang dititipi amanah untuk mempertanggung jawabkan 
kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai 
yang memberi amanah puas.167 Bila belum ada atau tidak 
mencapai titik kulminasi maka dapat dikenakan sanksi. 

2. Transparansi, kepemerintahan yang baik akan bersifat 
transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun 
daerah. Transparansi ini merupakan keterbukaan dalam 
manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial. 
Misalnya transparansi, implementasinya dibuktikan dengan 
peraturan dan fungsi yang pemerintah miliki dijalankan secara 
terbuka, informasi atau segala aktivitas yang dilakukan 
pemerintah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, 
dimana masyarakat adalah konsumen utama dari pelayanan 
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diberikan pemerintah.168 
3. Partisipasi, kepemerintahan yang baik menghendaki 

meningkatnya jumlah masyarakat berpartisipasi dalam 
pembangunan daerahnya. Partisipasi itu dapat berupa 
penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta 
pengakuan HAM (hak asasi manusia), kebebasan pers dan 
mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat yang beda paham 
dan wawasan. 

D. Good Governance dalam Laporan Keuangan 

Good Governance pada laporan keuangan telah ditetapkan 
dalam aturan yang dijadikan sebagai rujukan yang baku yaitu 
disebut dengan istilah standar akuntansi pemerintahan (SAP), di 
Indonesia hal ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah sejak 
tahun 2005 berupa PP No. 24. Kemudian berkembang dengan 
peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang dinyatakan dalam 
bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). SAP 
atau PSAP digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan 
keuangan, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. 
Aturan ini kemudian juga mengalami perkembangan berikutnya 
yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016 dan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019 yang disebut dengan 
Government Accounting Standards Republic of Indonesia, dimana 
standarisasi laporan keuangan berbasis GG merujuk pada aturan-
aturan tersebut. 

Good governance yang diuraikan mesti tercermin secara jelas 
dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan 
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pencatatan 
dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk 
akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyat. 
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
merupakan fondasi utama bagi terciptanya good governance yang 
merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi 
yang terbuka.  

                                                             
168Jhonson Thomas, “Good Governance for Environmental Protection 

in China: Instrumentation, Strategic Interactions and Unintended 
Consequences”, h. 242. 



88 

 

Oleh karenanya, kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) memegang peranan yang sangat sentral, yaitu sebagai 
auditor eksternal pemerintah atas laporan keuangannya. Untuk 
menjalankan tugasnya BPK merujuk dan menerapkan prinsip-
prinsip good governance, sehingga hasil audit terhadap pemerintah 
yang dilakukan menunjukkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah yang berbasis pada good governance. BPK merupakan 
lembaga auditor yang deferent dengan lembaga auditor lainnya, 
BPK adalah lembaga auditor independen yang berupaya 
memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dan 
kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan yang diaudit.  

Kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan 
akan dipengaruhi adanya kewajaran penyajian yang dapat dipenuhi 
jika data didukung oleh adanya bukti-bukti empirik yang sah dan 
benar serta penyajiannya yang memadai. Misalnya dengan 
menerapkan prinsip fairness, auditor berperan membantu pihak 
stakeholders dalam menilai perkembangan dan kualitas tata kelola 
keuangan negara. Auditor juga berperan dalam menegakkan 
prinsip akuntabilitas. Maka dapat dikatakan bahwa auditor 
pemerintah (BPK) melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab seluruh unsur keuangan negara.169 Good governance 
memiliki beberapa prinsip yang dikaitkan dengan laporan 
keuangan. Dalam prinsip-prinsip good governance tersebut diuraikan 
sebagai berikut: 

1. Prinsip Kewajaran (Fairness), menurut prinsip ini laporan 
keuangan pemerintah dikatakan wajar apabila memperoleh 
opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang wajar 
berarti bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai dengan 
standar akuntansi yang berlaku. 

2. Prinsip Akuntabilitas, laporan keuangan merupakan bentuk 
pertanggung jawaban pemerintah dan menjadi alat pengawasan 
yang efektif. 

3. Prinsip Transparansi, pemerintah dituntut untuk menyajikan 
laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, 
akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Informasi yang 
disajikan tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan dan 
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kepercayaan stakeholders tergantung pada kualitas informasi 
yang disajikan pemerintah. 

4. Prinsip Responsibilitas, berkaitan dengan bentuk pertanggung 
jawaban pemerintah kepada masyarakat.170 Pemerintah juga 
dituntut untuk mematuhi aturan dan hukum yangberlaku. 

E. Tinjauan Kritis Good Governance  

Secara konseptual, kehadiran good governance sesungguhnya 
merupakan suatu hal yang bermasalah, walaupun secara teoretis 
konsepsi ini telah disosialisasikan oleh lembaga-lembaga dunia 
internasional yang terkemuka dan telah memberikan beberapa 
sumbangsi yang positif. Hal ini disebabkan karena kerancuan 
terhadap standarisasi yang dapat dijadikan pijakan tolak ukur untuk 
dapat menilai sebuah tata kelolah pemerintahan, dapat dikatakan 
baik atau tidak. Misalnya standarisasi tersebut dilihat dari kaca mata 
World Bank yang lebih menekankan pada aspek ekonomi dan 
kapasitas dari negara dalam mengartikulasikan tata kelola 
pemerintahan yang baik, fokus perhatiannya, yaitu bantuan 
pembangunan lebih diarahkan pada efisiensi administrasi publik, 
penegakkan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. 

Sementara itu, IMF lebih memfokuskan perhatian dan 
dukungannya dalam memperbaiki kinerja ekonomi dan regulasi 
yang menyertainya. Tata kelola pemerintahan diterjemahkan 
sebagai prakondisi penting bagi terciptanya stabilitas 
perekonomian makro negara-negara penerima bantuan, terutama 
negara-negara yang telah dilabeli sebagai negara berpenghasilan 
menengah. Sementara itu, USAID telah mengintegrasi tata kelola 
pemerintahan dalam rumusan kerangka konseptual untuk 
mensinergikan antara demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi. 
Terkait dengan hal itu, USAID juga kemudian menurunkan 
sedikitnya sembilan prinsip untuk mencapai tujuan pembangunan, 
yaitu kepemilikan, peningkatan kapasitas, pembangunan 
berkelanjutan, selektivitas, penilaian, hasil, kemitraan, fleksibilitas, 
dan akuntabilitas.171  
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Akibat dari adanya ketidakpastian parameter tersebut, tidak 
mengherankan jika kemudian skema selektivitas yang digagas oleh 
World Bank, IMF, dan USAID tersebut menghadapi banyak 
kesulitan pada fase implementasi. Konsep yang terkandung dalam 
good governance lebih banyak diarahkan untuk mengawal agenda 
pembangunan internasional dan cenderung menggunakan 
parameter-parameter yang bersifat satu ukuran untuk semua (one 
size fits for all). Pertanyaan pokoknya yang telah menjadi 
kegundahan adalah, apakah konsep tata kelola pemerintahan yang 
cenderung bersifat standar umum (universal) dan berorientasi 
untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 
internasional ketika diadopsi dan diaplikasikan di negara-negara 
berkembang, khususnya Indonesia, apakah telah dirancang sesuai 
dengan ukuran yang dibutuhkan oleh masyarakat ?172 

Semetara di sisi lain, sebagaimana yang dikemukakan dalam 
penelitian Nanda bahwa untuk menilai tata kelola pemerintahan 
yang baik tidak dapat dinilai dari satu sisi atau berdasarkan standar 
baku negara lain, tetapi aspek kebudayaan dan keadaan masyarakat 
pada suatu negara menjadi faktor penting yang sangat menentukan, 
tidak mengabaikan konteks budaya dan sejarah negara 
bersangkutan jauh lebih penting.173  

Good governance (GG) juga menuai berbagai kritikan tajam 
yang berangkat dari identitasnya itu sendiri. Misanya kata “good” 
menjadi sesuatu yang hegemonik dan seragam. Proses 
penyeragaman atas sesuatu yang di sebut “good” dilakukan tak 
jarang dengan paksaan. Ali Farazmand174 secara tegas menyebutnya 
sebagai bagian dari praktik penyesuaian struktural dimana semua 
negara diharuskan untuk mengikut pada konsepsi tersebut. 
Indikator akan sesuatu yang disebut good dibawa jauh dari Amerika 
Serikat atau Eropa untuk kemudian dipakai mengukur berbagai 
praktik di negara-negara berkembang baik di Asia, Afrika maupun 
Amerika Selatan sehingga tidak ada ruang bagi lokalitas untuk 
mendefinisikan good menurut keyakinan mereka. Akhirnya term 
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“good” dalam GG adalah westernized dan diabsolutkan sedemikian 
rupa sehingga kebablasan yang kemudian mendekati kata „god‟. 

Akhirnya GG dalam imlementasinya sangatlah riskan fakta 
yang terjadi misalnya di Indonesia aktualisasi GG masih menjadi 
momok karena rendahnya pelayanan, akuntabilitas dan trasparansi 
yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari data 
pengaduan masyarakat yang terjadi selama tahun 2015 dan 2016 
setelah dilakukan verifikasi dan dibagi berdasarkan jenis indikasi 
terkait tindakan pidana korupsi. Peningkatan pengaduan 
masyarakat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dengan 
jumlah yang cukup signifikan sebesar 1.577 pengaduan. Pengaduan 
yang terkait dengan tindak pidana korupsi di tahun 2016 sebesar 
3.868 pengaduan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 
2.807 di tahun 2015.175 Hal ini menggambarkan masih banyak celah 
terjadinya tindakan korupsi yang diakibatkan oleh kurangnya 
transparansi. 

Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam 
pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk 
utama good governance. Masyarakat daerah misalnya yang mulai 
memperhatikan masalah tata kelola pemerintahan yang lebih 
cermat terutama mengenai tata kelola keuangan pusat dan 
daerah.176 Dalam sebuah penelitian diungkap bahwa penerapan good 
governance yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, 
terutama pemerintah daerah di Jawa dan Bali dinilai masih belum 
maksimal. 177 Hal ini dapat dilihat dari tingkat keterbukaan 
informasi anggaran, sebanyak 128 pemerintah daerah Jawa dan Bali 
masih pada tingkat keterbukaan informasi anggaran tidak cukup. 

Lemahnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam 
pengelolaan keuangan pemerintahan menyebabkan potensi 
penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana, pengelolaan 
keuangan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam 
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tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan maupun pada 
tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Sisi administrasi masih 
belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggung 
jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia, 
serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait. Konsep 
tata kelola pemerintah tidak bermakna apabila dijalankan oleh 
orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak 
cerdas, dan tidak responsif dan ditambah lagi dengan tidak religius 
mungkin hal ini juga dirasakan oleh negara-negara yang lainnya. 
Fakta heroik yang sangat menyita perhatian publik saat konferensi 
PBB, Presiden Tanzania Julius K. Nyerere178 dengan lantang 
menyuarakan kritik habis-habisan terhadap GG yang dikatakannya 
sebagai konsep imperialis dan kolonialis. GG telah mengkerdilkan 
struktur negara-negara berkembang, sementara kekuatan bisnis 
dunia semakin membesar.  

GG juga dinilai sebagai alat bagi artikulasi kepentingan 
kapitalisme dunia. Prinsip-prinsip dari satu piranti kapitalisme yang 
disebut neoliberalisme sangat mudah ditemukan dalam GG. 
Pemerintahan yang berorietasi pasar dan sangat akomodatif 
dengan kekuatan sektor swasta adalah bukti yang paling utama atas 
kritik tersebut. Sebagaimana definisi dasar yang dikemukakan oleh 
World Bank dan UNDP bahwa prinsip demokrasi dan pasar 
mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga 
dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan 
kepentingan mereka. Artinya kebebasan dan keterbukaan sangatlah 
dikedepankan. 

Sulit untuk tidak sepakat bahwa agenda good governance 
sangat sportif terhadap neoliberalisme dan kepentingan ekonomi 
global. Secara tegas Tony Evans menyatakan bahwa good governance 
hanyalah sebuah mekanisme untuk melindungi aliran modal dan 
keuangan di seluruh dunia atas kepentingan dan keuntungan dari 
Negara-negara kaya dan para investor.179 Sebab kenyataannya 
diberbagai belahan dunia GG adalah program yang diintrodusir 
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oleh lembaga-lembaga donor internasional, seperti Word Bank dan 
IMF. Teori dependensi (dependency theory) mengajarkan bahwa 
ketergantungan negara-negara miskin (lebih banyak merujuk 
kepada negara berkembang) kepada negara kaya (maju) yang 
berawal dari kasus negara-negara Amerika Latin. Pada situasi 
ketergantungan itu dalam pandangan Caporaso180 ekonomi negara-
negara berkembang selalu diintervensi oleh negara maju (ekspansi) 
modusnya adalah ekplorasi sumber daya alam, pemberian bantuan 
dan menempatkan negara berkembang dalam posisi yang lemah 
dalam sistem dunia. 

Tidak dapat dipungkiri, secara hirarkis teori yang 
diturunkan dari good governance sesungguhnya dapat menggerakkan 
perekonomian negara-negara yang sedang berkembang tetapi di sisi 
lain juga terkandung kebobrokan sebagaimana yang telah diuriakan 
sebelumnya, nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, transparansi 
partisipasi dan seterusnya sebagaimana yang ada dalam prinsi-
prinsip good governance masih liar dalam tataran aplikatif, korupsi, 
kolusi dan nepotisme masih langgeng tumbuh subur pada negara-
negara resepien, belum lagi teori tersebut jika dikaitkan dengan 
hegemoni kapitalisme. Problem solving yang telah ditawarkan untuk 
menekan laju kemiskinan dan mengembangkan perekonomian 
negara-negara terbelakang belumlah tepat, apalagi standarisasi yang 
dijadikan tolak ukur good governance bersumber dari negara-negara 
yang mengingkari eksistensi Tuhan dalam rana perkonomian, juga 
menerapkan standar baku satu untuk semua. 

F. Maqashid Syariah 

Secara etimologi maqashid syariah merupakan gabungan dari 
dua kata, yakni maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan 
jamak dari kata maqshud yang berarti maksud, tujuan atau 
kesengajaan.181 Ditelusuri dari asal muasal kata maqashid berasal dari 
kata qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun, yang berarti ckeinginan 
yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.182 Dengan demikian 
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berbicara mengenai maqashid berarti berbicara mengenai tujuan, 
maksud dan cita-cita. Dalam Islam, maqashid merupakan media 
intelektual dan metodologi sepanjang masa termasuk masa kini.183 
Maqashid merupakan pembahasan yang sangat penting dalam 
reformasi Islam yang menunjukan nalar dan agenda dari pada 
ajaran Islam.  

Syariah secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. 
Jalan menuju mata air ini dapat diilustrasikan sebagai jalan ke arah 
sumber pokok kehidupan.184 Orang Arab dahulu menggunakan 
kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air 
minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas 
oleh mata kepala. Denganlp-j demikian, syariah berarti suatu jalan 
yang jelas untuk diikuti,185 yaitu jalan yang selalu dapat memberikan 
penghidupan sebagaimana halnya air.  

Dengan menggabungkan kedua kata tersebut yaitu maqashid 
dan syariah, serta mengetahui arti bahasa, maka secara sederhana 
maqashid al-syari‟ah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan 
Allah swt dalam mensyariatkan suatu hukum atau suatu ajaran 
agama yang bersumber dari kitab suci al-Qur‟an maupun al-Hadis 
untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Maqashid syari‟ah 
sangat diperlukan untuk digambarkan sehingga memberikan 
pemahaman tentang dasar pemikiran dari pedoman syariah bagi 
umat manusia untuk hidup sesuai dengan gaya hidup yang 
Islami.186 Allah swt telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat 
baik untuk keberlansungan makhluk hidup di permukaan bumi. 
Akan tetapi tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab manusia 
itu sendiri yang kemudian yang merusak lingkungannya (QS. ar-
Rum/30:41). Ketidak seimbangan pada ekosistem kehidupan yang 
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berujung pada berbagai bentuk bencana alam, derita dan petaka 
orang-orang malang dan miskin. 

Allah swt juga tidak memerintahkan hamba-Nya untuk 
melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan. Begitu juga dengan 
larangan, karena Allah swt tidak menahan hamba-Nya dari sebuah 
perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan. Tindakan 
apapun yang dilakukan oleh manusia yang berujung pada 
kerusakan bertentangan dengan tujuan yang telah diinginkan oleh 
Allah swt. Oleh sebab itu, tindakan seperti ini yang menimbulkan 
mafsadah (kerusakan). Maqashid syariah merupakan segenap tujuan 
dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah swt terhadap hamba-
Nya, yang tidak lain dengan tujuan menciptakan kemasalahatan 
bagi umat manusia. Sebagaimana pandangan al-Syatibi187 bahwa 
pada dasarnya syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan 
hamba (mashalih al-„ibad) baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan 
inilah yang menjadi maqashid syariah.  

Substansi dari penetapan hukum yang disebutkan dengan 
isltilah maqashid syariah memiliki inti teori, yaitu dapat mewujudkan 
kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan dan menarik 
manfaat dan menolak kemudharatan188 (Julbul Masalih Wadar‟ul 
Mafashid). Tujuan tersebut lebih ditekankan kepada kemaslahatan 
manusia secara umum, seperti keadilan dan kesejahteraan.189 
Maqashid syariah dalam tataran idealnya berimplikasi pada perilaku 
ekonomi individu muslim.190 Aspek kenegaraan yang dikelola oleh 
sebuah pemerintah sebagaimana diungkapkan dalam penelitian 
bahwa maqashid syariah memiliki andil besar dalam tiga aspek 
kebijakan fiskal yaitu belanja negara, pemungutan pajak, dan biaya 
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rumah tangga.191 Dengan demikian, kebijakan fiskal pemerintah 
dan kegiatan intermediasi berkontribusi dalam pertumbuhan 
ekonomi192 karena ekonomi merupakan bagian dari aspek 
kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia untuk 
mencapai tujuan hidupnya,193 yaitu kebaikan hidup di dunia 
maupun di akhirat (maslahah). 

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat 
umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku 
bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga untuk 
semua umat manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat 
universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk 
jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu 
dan sepanjang kehidupan manusia.194 Adanya maslahah sesuai 
dengan maqashid syariah artinya dengan mengambil maslahah berarti 
sama dengan merealisasikan maqasid syariah. Sebaliknya, 
mengesampingkan maslahah berarti mengesampingkan maqashid 
syariah. 

G. Klasifikasi Maqashid Syariah 

Dalam rangka menciptakan kemaslahtan pada kehidupan 
manusia, As-Syatibi kemudian membagi maqashid dalam tiga 
gradasi tingkatan yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan 
tahsiniyat (tersier).195 Lebih jelasnya, bagian-bagian tersebut 
diuraikan sebagaimana berikut ini.  
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Dharuriyyat  

Dharuriyyat menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer 
yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Dharuriyyat di 
dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan 
dengan hajiyyat dan tahsiniyat. Apabila dharuriyyat tidak dapat 
dipenuhi, maka akan membuat kerusakan yang berakibat pada 
cacatnya hajiyyat dan tahsiniyat. Jika hajiyyat dan tahsiniyat yang tidak 
bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya 
dharuriyyat. Jadi, tahsiniyat dijaga untuk membantu hajiyyat, dan 
hajiyyat dijaga untuk membantu dharuriyyat. Daruriayat merupakan 
bebutuhan mendasar pada manusia, seperti makanan pakaian, 
minuman, tempat tinggal, dan barang-barang kebutuhan lainnya 
yang bersifat primer. 

Hajjiyah 

Hajiyyat merupakan hal-hal yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat 
menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang 
mestinya ada menjadi tidak ada. Ditambahkan, bahaya yang 
muncul jika hajjiyah tidak ada tidak akan menimpa seseorang, dan 
kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan 
umum. Hajiyyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu 
kebutuhan dapat terpenuhi, maka dapat menambah value 
kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menciptakan efisisensi, 
efektivitas, dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. 
Hajiyyat juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder 
atau sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. 

Tahsiniyah 

Secara bahasa tahsiniyah berarti hal-hal yang bersifat 
penyempurna. Adapun tujuan dari jenis maqashid yang ketiga ini 
adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk 
menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan 
manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau 
mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai 
pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Strategi 
yang berbasis maqashid syariah pada aspek tahsiniyah sangat jarang 
ditemukan, namun ia merupakan prinsip penunjang bagi 
pengembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan 
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bertujuan untuk mencapai falah dan maslahah yang lebih optimal.196 
Dalam ilmu ekonomi, tingkat ini disebut dengan kebutuhan tersier. 
Atas dasar inilah maka penggalian pendekatan “murni syariah” 
seperti maqasid syariah sangat diperlukan.197  

Contoh jenis maqashid tersebut antara lain mencakup 
kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan 
kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Hal-hal yang merupakan 
kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak 
enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai 
dengan tuntutan norma dan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi 
Muhammad saw, sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain 
adalah untuk menyempurnakan akhlak yang karim (baik).198 Dari 
klasifikasi tingkat kebutuhan manusia tersebut pada akhirnya 
maqashid syariah konsisten terhadap penjagaan lima unsur pokok 
yang terdapat pada kehidupan manusia yaitu, pemelihaan agama, 
pemeliharaan jiwa, pemilaharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan 
pemeliharaan harta. 

H. Good Governance Prespektif Maqashid Syariah 

Good governance merupakan salah satu bagian dari „alat‟ 
dalam mengawal agenda pembangunan internasional dengan 
parameter-parameter yang diturunkan, cenderung bersifat satu 
untuk semua (one size fits for all). Akan tetapi sebagaiamana telah 
diuraikan sebelumnya bahwa terdapat banyak problematika pada 
good governance itu sendiri, padahal seharusnya keberhasilan dalam 
melakukan tata kelola pemerintahan suatu negara mesti ditentukan 
oleh kemampuan melakukan adaptasi atas konsep governance sesuai 
dengan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang 
dimiliki.199 Masyarakat Indonesia mulai memperhatikan masalah 

                                                             
196Sucipto, “Strategi Berbasis Maqasid Syariah dalam Meningkatkan 

Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jambi”, Jurnal Iltizam Journal of 
Shariah Econimic Research 2, No.1 (2018): h. 1. 

 197M. Nur A. Birton, “Maqasid Syariah sebagai Metode Membangun 
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198Eva Muzlifah, “Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi 
Islam”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 3, No. 2 (2013): h.79-93. 

199Syarif Hidayat, “Menimbang Ulang Konsep Good Governance: 
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tata kelola pemerintahan terkait dengan bagaimana pemerintahan 
memberikan pelayanan terbaik terhadap warganya.  

Sorotan utama masyarakat pada sektor publik atau 
pemerintahan adalah mengenai tata kelola keuangan. Pemerintah 
dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan 
bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan 
tercapainya tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan 
dan taraf hidup masyarakat sebagai stakeholder dari negara. Jika 
dilihat tata kelola keuangan pemerintah masih belum terlalu baik 
karena masih tingginya kebocoran.200 Hal ini bisa dinilai dengan 
melihat pada kualitas laporan keuangan pemerintah yang diukur 
dari opini auditor yang masih jelek karena rendahnya kualitas 
sumber daya manusia dipemerintahan dan penerapan standar 
akuntansi pemerintahan yang belum maksimal.201 Selain itu, tidak 
dapat dipungkiri bahwa kualitas moral aparatur pemerintahan yang 
masih sangat minim. 

Dalam pandangan hukum Islam, good governance 
sesungguhnya merupakan output ijtihad yaitu pemikiran yang 
keluar dari analisis fakta dan realitas yang terjadi. Dalam Islam, 
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, konsep yang 
dirumuskan selalu bertitik tolak dari al-Qur‟an dan al-Sunnah. 
Penekanan keyakinan religius terhadap Tuhan, malaikat, rasul, 
kitab suci, dan seterusnya dalam melihat dunia dan kehidupan. 
Dalam konteks ini, istilah yang tepat untuk menyebutkan adalah 
syariah. Implementasi dari syariah dapat melahirkan presepsi yang 
bersifat esoteris dan eksoteris. Demikian pula pengkajian pada 
aspek muamalah pemerintahan maupun ekonomi tak terlepas dari 
argumentasi terhadap keyakinan mengenai hal-hal yang bersifat 
materil maupun imateril.  

Perumusan mengenai konsepsi kejujuran, kepercayaan, 
transaparansi, pertangggung jawaban, dan seterusnya harus selalu 
berkorelasi dengan konsepsi ketuhanan. Sebagaimana tujuan dari 
syariat Tuhan (maqashid syariah), yaitu mewujudkan kemaslahatan. 
Pengawasan mengenai aktivitas manusia bersifat ganda yaitu 
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Keuangan Pemerintah”, h. 12 
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pengawasan oleh manusia dalam waktu yang sama juga 
pengawasan oleh Tuhan. Demikian halnya kebijakan-kebijakan 
yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat mesti 
selalu bermuara dari konsepsi tersebut, sehingga membawa pada 
aspek kemaslahatan.  

Good governance dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang 
dilakukan dalam rangka mencapai maslahah yang menjadi tujuan 
syariat (maqashid syariah). Dengan maslahah dan tercapai suatu 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 
bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip keterbukaan dan 
kebebasan yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, 
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political 
frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha.202 Demikian, 
kebutuahan primer (daruriyat) masyarakat dapat terpenuhi sandang, 
pangan maupun papan, pendidikan, kesehatan maupun keamanan. 

Good governance sebagai sebuah upaya mewujudkan 
kemaslahatan umat haruslah memenuhi beberapa kriteria yang 
disimpulkan dari penjelasan beberapa pakar ushul fiqh dengan 
menimbang konsepsi maqashid syariah yaitu sebagai berikut: Pertama, 
kemaslahatan haruslah sesuai dengan maqhashid alsyari‟ah. Prinsip-
prinsip good governance seperti yang telah dilihat di atas dapat 
ditemukan dalam nash-nash syariat. Kedua, kemaslahatan harus 
meyakinkan arti kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang 
cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa hal itu dapat 
mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Oleh 
karena itu, beberapa nilai yang terkandung dalam good governance 
telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw dalam negara 
Madinah. Hasilnya, negara Madinah dapat menjadi berkembang 
dan membawa kemajuan bagi Islam pada waktu itu dan beberapa 
abad kemudian. Ketiga, kemaslahatan membawa kemudahan dan 
bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas. Dalam arti 
kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. Nilai-nilai good governance telah 
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Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia”, 
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menjadi bagian yang diperintahkan oleh al-Qur‟an.203 Ini dapat 
berarti bahwa perintah-perintah tersebut adalah sejalan dengan 
kemampuan manusia untuk melaksanakannya. 

Berkaitan dengan hal itu, beberapa referensi lain 
diungkapkan bahwa di antara prinsip yang disampaikan al-Quran 
dalam tata kelola pemerintahan ialah sebagai berikut: 1) Pandangan 
kekuasaan sebagai amanah. 2) Musyawarah sebagai jalan 
pengambilan keputusan. 3) Keadilan harus ditegakkan. 4) Adanya 
prinsip persamaan. 5) Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. 6) 
Perdamaian. 7) Kesejahteraan. 8) Ketaatan. 9) Pengadilan yang 
bebas (selengkapnya baca dialog Mu‟adz dengan Nabi Muhammad 
saw). Jika mengacu pada prinsip yang disematkan oleh al-Quran, 
maka dalam penyelenggaran tata kelola yang baik ternyata memiliki 
koneksitas dengan prinsip good governance itu sendiri. Misalnya 
tercermin dalam prinsip keadilan, partisipasi masyarakat sehingga 
pemerintah tidak otoriter dijalankan berdasarkan prinsip 
musyawarah, transparasi, dan akuntabiltas.204 

Oleh karena itu, good governance yang dibangun berdasarkan 
kamaslahatan maqashid syariah dapat berimplikasi pada penjaminan 
pelaksanaan ibadah umat manusia dan hubungan harmonis antara 
pemeluk agama yang terealisasi pada hifdz al-din. Mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh lapisan sosial masyarakat hifdz al-maal. 
Suatu pemerintahan yang baik perspektif maqhasid syariah 
kontemporer tidak hanya mewujudkan kesejahteraan pada 
kalangan tertentu, tetapi harus merata, dapat dirasakan semua 
kalangan masyarakat. Penyelenggaran dan pemerataan pendidikan 
hifdz al-„aql. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) 
hifdz al-nasl. Pembangunan hukum berkeadaban hifz al-mal.205 
Dengan perwujudan beberapa elemen tersebut, maka secara jelas 
good governance dalam maqashid syariah menolak dengan keras 
hegemoni suatu negara atas negara yang lain yang dapat 
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204Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Good Governance Perspektif 
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2018): h. 73.  
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menciptakan kemudharatan. Contoh pemeliharaan akal dapat 
terdiri dari terwujudnya beberapa hal berikut:206 

1. Pendidikan:  penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat 
dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah 
bahkan gratis, penyediaan alokasi dana yang tinggi untuk 
sektor pendidikan, penyediaan sarana pendidikan yang 
memadai termasuk guru dan tenaga pengajar. 

2. Penerangan dan kebudayaan: hal ini dimaksudkan agar 
menciptakan kecerdasan baik pada aspek lokal maupun aspek 
global. 

3. Penelitian ilmiah: pusat pengembangan kurikulum, pusat 
pengembangan ilmu modern, pusat penelitian, dan lain-lain. 

Good governance berbasis maqashid syariah mengarah pada 
pembangunan kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan 
akhirat, yaitu dapat terwujud terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 
hidup manusia secara seimbang aspek yang dzahir maupun yang 
bathin. Terutama pemunuhan kebutuhan yang bersifat daruriyat, 
yaitu kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, 
keamanan dan seterusnya yang bersifat mendasar, sehingga dapat 
mendukung pelakasanaan ibadah spiritual kepada Tuhan Maha 
Kuasa. Esensi dari mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik 
material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan taraf 
dan kedudukan umat manusia sebagai makhluk yang paling mulia 
di hadapan Tuhan Maha Kuasa. 

 Hal ini dapat tercapai apabila setiap aktivitas terutama 
dalam laporan keuangan senantiasa didasarkan pada tujuan 
kemaslahatan tersebut. Konsep maslahat mursalah sangat sesuai 
dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan 
dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang 
baik. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk 
kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.207 Nilai-nilai good governance 
telah menjadi bagian yang diperintahkan oleh al-Qur‟an. Ini dapat 
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berarti bahwa perintah-perintah tersebut sejalan dengan 
kemampuan manusia untuk melaksanakannya.208 

Dengan demikian, mesti dapat dipahami bahwa harta 
adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk 
tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar 
setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman, dan 
mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang 
merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut 
untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam dan harus ada filter moral 
dalam pengelolaannya.209 Oleh karena itu, bagi manusia manfaat 
dari sebuah konsepsi adalah untuk menghilangkan kesempitan, 
kesulitan, dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan, bukan 
sebaliknya. 

I. Penutup 

Dengan adanya good governance berbasis maqashid syariah 
diharapkan mampu menjadikan masyarakat Indonesia sebagai 
bangsa yang makmur dan sejahtera dunia dan akhirat. Indonesia 
sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama 
Islam, tidak terlepas dari tradisi nilai-nilai keislaman, sebagai 
seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam 
beribadah dan berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, 
dalam teori good governance mesti dapat terkristalisasi nilai-nilai 
syariah yang lebih dekat dengan jati diri mayoritas warga negara 
Indonesia. Hal ini dapat terwujud bila masyarakat dan aparatur 
pemerintah Indonesia menaikkan tingkat kesadarannya agar lebih 
maksimal sehingga menjadikan good governance berbasis maqashid 
syariah. Good governance yang murujuk pada nilai-nilai dasar ajaran 
Islam al-Qur‟an dan al-Hadis sebagai pedoman hidup dalam setiap 
perbuatan dan perilaku kehidupannya, terutama dalam laporan 
keuangan. 

 
 
 

                                                             
 208Nur Rohim Yunus, “Menciptakan Good and Clean Government 
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BAB VI 
CONSTRUCTION OF ISLAMIC 

FINANCIAL STATEMENT 

 

A. Pendahuluan 

Sistem ekonomi Islam pada dekade abad ke-20 ini telah 
mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. 
Sebagaimana dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga 
keuangan yang berbasis syariah,210 salah satunya yaitu 
perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat dari tahun ke 
tahun.211 Kehadiran bank syariah merupakan representasi lembaga 
keuangan Islam, yang pada awalnya hadir sebagai risistensi 
terhadap perekonomian kepitalisme dimana lembaga keuangan 
Islam menjalankan fungsinya berbasis pada wahyu dan 
kemaslahatan umat manusia, yaitu bersumber dari syariah atau 
ajaran-ajaran Islam. Dalam mekanisme operasionalnya, lembaga 
keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada penghasilan laba 
yang maksimum tetapi mengarah pada pemenuhan kemaslahatan 
kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat. Sebagaimana 
semangat yang terkandung dalam QS. al-Baqarah/2:201: 

َٛب حَغََُخٗ  َۡ بََٰٓ ءَارَُِب فِٙ ٱنذُّ ٍ َٚقُٕلُ سَثَُّ ُٓى يَّ ُۡ يِ قَُِب ػَزاَةَ ٱنَُّبسِ  َٔ َٔ فِٙ ٱلَٰۡۡٓخِشَحِ حَغََُخٗ  َٔ ٕٓٔ 
Terjemahnya: 

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan 
kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 
dan peliharalah kami dari siksa neraka". 

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya merupakan 
pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang 
perbankan yang ditransformasikan sebagai suatu respon dari 
kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim. Kelompok ini 
berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang 
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menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan 
nilai moral dan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.212  

Sebagai sebuah entitias lembaga keuangan Islam, bank 
syariah diarahkan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di 
akhirat213 yang beriorentasi pada melestariakan lima unsur pokok 
penunjang kehidupan umat manusia sebagaimana tujuan dari 
syariah (maqashid syariah) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta.214 Dengan demikian, kesejahteraan umat 
manusia dapat tercapai yakni kesejahteraan dunia dan akhirat, 
inilah yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional 
yang hanya mengejar pada aspek kesejahteraan dunia saja.  

Dalam keuangan syariah, pencarian tujuan tidak terbatas 
pada utilitas atau profit yang mengarah pada keuntungan jasmani, 
tetapi juga bersifat rohani, sedangkan dalam ekonomi konvensional 
tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi 
yang bersifat material.215 Ajaran ekonomi Islam secara prosedural 
menuntut pelaku ekonomi untuk berlaku secara profesional yang 
dalam menjalankan mekanisme keuangan menampilkan kerapian, 
kebenaran, ketertiban, keteraturan,216 keadilan, dan lain sebagainya.  

Akan tetapi sebagai suatu konsepsi keuangan syariah yang 
diinterpretasi oleh manusia juga menghadapi tantangan dan 
perdebatan, baik pada tataran teoretis maupun implimentatif. 
Dengan demikian dapat dilihat terdapat beberapa tantangan 
ekonomi syariah ketika hadir di tengah-tengah perekonomian 
dunia, di antaranya yaitu sistem kapitalis yang telah mendominasi 

                                                             
212Agustina Kurniawanti dan Zulfikar, “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum 
Syariah di Indonesia”, Seminar Nasional dan Call for Paper Program Studi Akuntansi - 
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213Jumansyah, Ade Wirman Syafei, “Analisis Penerapan Good 
Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah di 
Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 2, No 1 (2013): h. 25. 

214Ali Rama dan Mahklani, “Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan 
Maqashid Syariah”, Jurnal Dialog 36, No. 1 (2013): h. 31. 

215Hendra Yulia Rahman, “Kebijakan Pemerintah terhadap Belt and 
Road Initiative (BRI) dalam Paradigma Ekonomi Syariah: Analisis Berdasarkan 
Konsep Maslahah Maqasid Syariah”, Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan 
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216Islamalmizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut 
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sistem perekonomian dunia. Bahkan, negara yang notabennya 
berpenduduk muslim cenderung menggunakan sistem kapitalis 
walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi. Hal ini 
diungkap dalam penelitian Solikul Hidayat tentang lembaga 
keuangan Islam pada BMT (Baitul Mal wa Tamwil) Lisa Sejahtera 
dalam implementasinya telah memiliki pola yang syariah akan 
tetapi produk atau jenis-jenis usahanya tidak sesuai dengan laporan 
keungan yang berbasis PSAK Syariah. Pencatatan transaksi 
keuangannya berbeda dengan ketentuan yang ada pada PSAK 
syariah 101 yang meliputi neraca, laba rugi, arus kas, laporan 
perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan zakat, 
penggunaan dana kebijakan, dan catatan atas laporan keuangan.217 
Dan tentunya masih ada lagi di antara lembaga keuangan syariah 
lainnya yang tidak menandaskan laporan keuangannya pada nilai-
nilai syariah. Oleh karena itu, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa 
semangat kapitalisme terus merasuk kedalam aspek keuangan 
masyarakat muslim, tidak terkecuali di Indonesia.  

B. Laporan Keuangan Syariah 

Wacana mengenai keuangan tidak ada habisnya untuk 
dibahas. Pasalnya seluruh aspek kehidupan umat manusia selalu 
bersangkut paut dengan keuangan baik secara mikro maupun 
secara makro. Lebih lagi jika membahas persoalan laporan 
keuangan perusahaan merupakan instrumen utama yang menjadi 
rujukan dasar untuk dapat berekspektasi dan mengambil keputusan 
baik secara internal perusahaan itu sendiri maupun secara eksternal 
oleh pihak lain. Performance dan masa depan perusahaan selalu 
ditelisik dari laporan keuangannya.  

Laporan keuangan menempati posisi sentral, baik ditinjau dari 
perspektif teoretis maupun praktik akuntansi. Secara teoretis, 
laporan keuangan mampu mengikat konsep-konsep akuntansi 
sehingga membentuk suatu kerangka konseptual akuntansi 
(Accounting Conceptual Framework) atau kerangka teoretis akuntansi 
(Accounting Theoretical Framework). Tanpa diikat oleh hal tersebut, 
maka berbagai konsep akuntansi dalam laporan keuangan yang 
memiliki beragam fungsi dan tingkatan dapat berupa seperti 
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postulat, konsep teoretis, maupun prinsip akuntansi yang tidak 
terstruktur dengan baik. Sebagaimana halnya dalam laporan 
keuangan syariah, laporan keuangan syariah merupakan bagian 
dari perkembangan tradisi keilmuan Islam, yang memiliki hakikat 
bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardhi (wakil Tuhan di 
bumi)218 dengan misi khusus “menyebarkan rahmat bagi seluruh 
alam” (QS. Shad/38:26). Sebagai amanat dari Tuhan, manusia 
mengemban tanggung jawab untuk mengelola bumi berdasarkan 
keinginan Tuhan (The Will of God).  

Manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan pada 
prinsip-prinsip yang bersumber dari syariah, karena 
konsekuensinya harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan. Ini 
merupakan premis utama dalam laporan keuangan, terutama pada 
aspek akuntabilitas, yaitu mengarah pada akuntabilitas vertikal yang 
berarti manusia memiliki ikatan kontrak dengan Tuhan. 
Selanjutnya mengarah pada hubungan pertanggung jawaban pada 
manusia tingkat ini dinamakan akuntabilitas pada aspek horizontal. 
Akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang 
digunakan oleh manajemen kepada Tuhan dan stakeholders, yaitu 
manusia dan alam.  

Pemikiran tersebut mempunyai dua implikasi. Pertama, 
akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan 
nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Tuhan yang berkeadilan, 
sehingga bentuk akuntansi syariah memiliki konsekuensi informasi 
akuntansi yang disajikan menjadi lebih adil, tidak berat sebelah. 
Tidak sama halnya dengan yang ditemukan pada akuntansi modern 
yang memihak kepada para kapitalis (dan kreditor). Kedua, praktik 
bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen harus berdasarkan 
pada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari syariah berbasis 
nilai-nilai humanistis. Jika dua implikasi tersebut benar-benar ada, 
maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah 
akuntabilitas yang suci dan humanis. Atau dengan kata lain, 
manajemen menyajikan persembahan yang suci kepada Tuhan. 
Sebaliknya Tuhan menerima persembahan suci ini dengan ridha, 
juga memberikan persembahan kepada nilai-nilai kemanusiaan dan 
kepedulian terhadap alam. Inilah sebetulnya bentuk peribadatan 
yang nyata dari manusia kepada Tuhannya (lihat QS. Al-

                                                             
218lihat QS. Al Baqarah/2:30 dan QS. Fatir/35: 39. 
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Dzariyat/51:56) melalui media keuangan. Akuntabilitas dengan 
dasar nilai-nilai syariah menjadi spirit yang mendasari bentuk 
akuntansi dan informasi akuntansi laporan keuangan syariah.  

Bentuk dan informasi akuntansi dengan spirit syariah ini 
digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. Jika bentuk dan informasi akuntansi tersebut 
berdasarkan syariah, maka keputusan-keputusan yang diambil juga 
akan mengandung nilai-nilai syariah dan konsekuensi terhadap 
realitas yang diciptakan adalah realitas yang bernuansa syariah. 
Realitas yang demikian inilah yang dimaksud dengan realitas yang 
bertauhid. Oleh karena itu perlu diketahui dalam pemikiran 
manusia, pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian 
informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi 
juga melingkupi informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi 
maupun yang bersifat sosial dan spiritual. Dalam tradisi Islam, 
konsep kesejahteraan (wealth) tidak saja meliputi kesejahteraan 
ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan spiritual. Ini berbeda 
dengan konsep kapitalisme yang mereduksi kesejahteraan ke dalam 
bentuk kesejahteraan ekonomi saja.219 

Tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah adalah 
perpaduan dari suatu hal yang bersifat material dengan hal yang 
bersifat spiritual. Tujuan tersebut adalah pemberian informasi dan 
akuntabilitas. Pemberian informasi adalah wujud dari materi, 
sementara akuntabilitas merupakan wujud dari spirit. Informasi 
yang diberikan oleh akuntansi syariah adalah informasi yang 
bersifat materi (informasi kuantitatif) dan bersifat nonmateri 
(informasi kualitatif). Dengan demikian, akuntabilitas meliputi 
akuntabilitas vertikal (hubungan dengan Tuhan) dan akuntabilitas 
horizontal (hubungan dengan stakeholders dan alam).  

C. Prinsip Laporan Keuangan Syariah 

Sebagaimana halnya dalam laporan keuangan pada 
umumnya, laporan keuangan syariah juga memiliki prinsip. Prinsip 
ini sesungguhnya telah disinggung pada beberapa uraian yang lalu. 
Akan tetapi secara hirarkis laporan keuangan syariah memiliki 

                                                             
219Tuti Setiatin, “Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan 

Akuntansi Syariah”, Jurnal Ekonomak 5, No. 3 (2019): h. 63. 
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prinsip. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar laporan 
keuangan syariah adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Pertanggungjawaban  

Prinsip pertanggung jawaban (accountability) merupakan 
konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. 
Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi 
kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi 
manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia 
diciptakan oleh Allah swt sebagai khalifah di muka bumi. Manusia 
dibebani oleh Allah swt untuk menjalankan fungsi-fungsi 
kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan dan 
menunaikan amanah. 

 Banyak ayat al-Qur‟an yang menjelaskan tentang proses 
pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah di muka 
bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu 
yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu memelihara 
pertanggung jawaban apa yang telah di amanahkan dan diperbuat 
kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggung jawabannya 
dalam konteks ini yaitu berbentuk laporan keuangan yang baik. 

2. Prinsip Kebenaran  

Jika ditafsirkan lebih lanjut apa yang telah terkandung 
dalam QS. al-Baqarah/2:282, terdapat prinsip kebenaran dalam 
melakukan transaksi. Prinsip kebenaran ini tidak saja merupakan 
nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan bisnis, tetapi 
juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah 
manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki 
kapasitas dan energi untuk berbuat hal-hal yang dianggap benar 
dalam setiap aspek kehidupan.  

Pada konteks laporan keuangan, menegaskan, bahwa setiap 
transaksi yang dilakukan oleh perusahaan mesti dicatat dengan 
benar. Kata kebenaran disini memiliki dua arti. Pertama, adalah 
berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan 
faktor yang dominan. Tanpa kejujuran, informasi akuntansi yang 
disajikan akan menyesatkan dan merugikan para pengguna 
informasi tersebut. Kedua, kata benar bersifat lebih fundamental 
(dan tetap berpijak pada nilai etika/syariah dan moral). Pengertian 
kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk 



110 

 

melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangunan akuntansi 
modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik. 
Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip 
keadilan.  

Sebagai contoh, dalam akuntansi akan selalu diperhadapkan 
dengan masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini 
akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai 
kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam 
mengakui, mengukur, dan melaporkan tansaksi-transaksi ekonomi. 
Dengan demikian, pengembangan akuntansi berbasis syariah mesti 
mengandung nilai-nilai kebenaran dan kejujuran yang harus 
diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. 

Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran 
membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan. Akuntan muslim 
harus meyakini bahwa Islam sebagai way of life (QS. 3: 85). Akuntan 
harus memiliki karakter yang baik jujur dan dapat dipercaya (QS. 
An-Nisa/4:135). Akuntan bertanggung jawab melaporkan semua 
transaksi yang terjadi (muamalah) dengan benar, jujur, dan teliti, 
sesuai dengan syariah Islam (QS. al-Baqarah/2:7-8). Dalam 
penilaian kekayaan (aset), dapat digunakan harga pasar atau harga 
pokok. Keakuratan penilaiannya harus dipersaksikan pihak yang 
kompeten dan independen (al-Baqarah/2:282). Standar akuntansi 
yang diterima umum dapat dilaksanakan sepanjang tidak 
bertentangan dengan syariah Islam. Transaksi yang tidak sesuai 
dengan ketentuan syariah, harus dihindari, sebab setiap aktivitas 
usaha harus dinilai halal dan haramnya. Faktor ekonomi bukan 
alasan tunggal untuk menentukan berlangsungnya kegiatan usaha. 

3. Prinsip Keadilan  

Prinsip kebenaran sebagaimana diungkap sebelumnya tidak 
dapat dipisahkan dengan prinsip keadilan. Dimana al-Qur‟an tidak 
memperbolehkan untuk mencampuradukkannya dengan kebatilan. 
Kadilan pelaporan yang dimaksud hendaknya dapat diukur dan 
dapat diakui220 dan diterima dengan baik. Adapun kriteria laporan 
keuangan yang baik dan berkualitas adalah sebagai berikut: 

                                                             
220Azharsyah Ibrahim, “Income Smoothing dan Implikasinya terhadap 

Laporan Keuangan Perusahaan dalam Etika Ekonomi Islam”, Jurnal Media 
Syariah 7, No. 24 (2010): h. 108. 
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a.  Dapat dipahami (understandable), informasi keuangan yang 
ditampilkan dalam laporan keuangan harus jelas sehingga 
mudah dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

b. Relevan, data yang diolah serta informasi yang disajikan dalam 
laporan keuangan hanya ada kaitannya dengan transaksi yang 
dibutuhkan. 

c. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus 
memenuhi kualitas andal, yaitu bebas dari pengertian yang 
menyesatkan. Kesalahan material, dan dapat diandalkan 
pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang 
seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 
disajikan. 

d. Dapat dibandingkan (comparability), laporan keuangan yang 
disusun harus dapat dibandingkan dengan periode-periode 
sebelumnya untuk mengikuti perkembangan posisi dan kinerja 
keuangan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, juga dapat 
dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, untuk 
mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja secara relatif. 

e. Dapat diuji kebenarannya221 (auditability), informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai 
ke bukti asalnya. Baik dalam bentuk dokumen dasar, fisik aktiva 
yang bersangkutan. Artinya, semua transaksi yang terjadi dapat 
dipertanggung jawabkan oleh pihak manajemen.  

D. Pemahaman Maqashid Syariah 

Maqashid syariah secara esensial sesungguhnya telah ada 
sejak masa Rasulullah saw, walaupun saat itu belum disebut istilah 
maqashid syariah, akan tetapi maqashid syariah telah mewarnai legislasi 
hukum semenjak agama Islam disyiarkan. Baru masa Al-Juwaini 
yang dikenal dengan sebutan Imam Haramain, maqashid syariah 
mulai diangkat ke ruang diskusi, selanjutnya maqashid syariah juga 
bahas oleh Imam Al-Ghazali dalam berbagai kitabnya termasuk 
Ihya Ulumuddin dan al-Mustafa. Pada periode berikutnya, maqashid 
syariah mulai disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh 
bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Al-Syatibi. 
Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, al-Muwwafaqat fi 

                                                             
221Tuti Setiatin, “Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan 

Akuntansi Syariah”, h. 55-63. 
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Ushul al-Ahkam, khususnya pada bagian juz kedua, yang ia 
namakan dengan kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi, pada 
dasarnya syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan 
hamba (mashalih al-„ibad) yaitu kehidupan di dunia dan di akhirat. 
Kemaslahatan inilah yang menjadi maqasid syariah222 (tujuan 
daripada syariat). 

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan syariah adalah untuk 
mempromosikan kesejahteraan umat manusia, yang terletak dalam 
menjaga beberapa unsur pokok yang berkaitan dengannya, yaitu 
menjaga iman (din), diri manusia (nafs), kecerdasan („aql), keturunan 
(nasl), dan kekayaan (mal). Oleh karena itu, sebenarnya substansi 
maqashid syariah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif 
Tuhan dapat berwujud dua bentuk. Pertama, dalam bentuk hakiki, 
yakni manfaat langsung dalam arti kausitas. Kedua, dalam bentuk 
majazi, yakni bentuk yang membawa kemaslahatan. Makna 
maslahah adalah „kepentingan umum‟.  

Maslahah kadang-kadang mengandung makna yang sama 
dengan maqashid. Para ahli telah menggunakan kedua istilah ini 
hampir secara bergantian. Teori maqashid syariah dalam wilayah 
ekonomi Islam dapat ditemukan secara langsung dalam landasan 
etika. Para pelaku ekonomi tidak hanya dituntut untuk dapat 
menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis, tetapi juga 
memanfaatkannya untuk kepentingan umat dengan mengacu pada 
kemaslahatan dharuriyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah 
(tersier).223 Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan 
hukum syariat (maqasid syariah) dapat terwujud meliputi:  

Tahdhib al fard  

Tahdhib al fard adalah pendidikan individu. Hal ini 
dimaksudkan agar setiap individu menjadi sumber kebaikan bagi 
komunitasnya, bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi 
setiap manusia. Berbagai macam ibadah yang disyariatkan 
bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan 

                                                             
222Adriani Syofyan, “Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Metode 

Indeks Maqasid Syariah di Indonesia”, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan 2, 
No. 2 (2017): h. 146-158.  

223Annisa Masruri Zimsyah dan Sri Herianiningrum, “Tinjauan Maqasid 
Syariah terhadap Konsumsi”, Jurnal Ulumud 5, No. 1 (2019): h. 23-33. 



 

113 

 

yang menghasilkan tindakan dzalim, keji, dan munkar terhadap 
orang lain. Dengan pendidikan tercipta keteraturan dan 
keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. 

Iqamah al ‘Adl 

Iqamah al „Adl yaitu mewujudkan keadilan dalam semua 
bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan 
menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang 
bermuamalah. Di mata hukum, semua manusia adalah sama tidak 
ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan 
yang lemah. Semua memiliki kewajiban yang sama, yaitu 
menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya.  

Jalb al Maslahah 

Jalb al Maslahah yaitu menghasilkan kemaslahatan umum 
bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. 
Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash 
agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya mengarah pada 
penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.  

Dasar hukum maqashid syariah terdapat dalam al-Qur‟an dan 
hadis. Jika ditelusuri maka akan didapatkan beberapa dalilnya. 
Namun sebelumnya, penulis ingin memaparkan pembagian syariah 
sebagaimana yang telah dibagi oleh para Fuqaha, yakni terbagi 
dalam masalah: aqidah, ibadah, mu‟amalat, hukum keluarga, pidana 
dan lain-lain. Searah dengan pembagian tersebut, juga terdapat 
pembagaian maqashid syariah sebagaimana telah dijelaskan oleh para 
ahli Ushul Fiqh yang terbagi atas dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. 
Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari 
maqashid asy syari‟ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 
tiga kategori hukum tersebut yaitu:  

Daruriyyat 

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau 
darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, 
yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, 
memelihara kehormatan dan keturunanan, serta memelihara harta 
benda. Bilamana kategori kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan 
mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di 
akhirat. Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk 
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dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu di jaga atau 
dilindungi yaitu: 
1. Melindungi Agama (Hifz al-Din) yaitu berhubungan dengan 

ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, 
membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela 
Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama 
lain. Agama dapat terpelihara dengan baik. 

2. Melindungi nyawa (Hifz al-Nafs). Dalam agama Islam nyawa 
manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga 
dan dilindungi. Seorang Muslim dilarang membunuh orang lain 
atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat al-Isra/17:33, 
berbunyi: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu 
(alasan) yang benar. 

3. Melindungi Akal (Hifz al-Aql). Yang membedakan manusia 
dengan hewan adalah akal, oleh karena itu manusia wajib 
menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan manusia untuk 
menuntut Ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang 
manusia untuk merusak akal sehat, seperti meminum alkohol, 
memakan makanan yang tidak baik, dan seterusnya. 

4. Melindungi Keluarga/garis keturunan (Hifz al-Nasl). Menjaga 
garis keturunan dengan menikah secara agama dan negara. 
Punya anak di luar nikah, misalnya akan berdampak pada 
warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya 
status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah 
dan DNA. Melindungi keturunan juga dapat bermakna 
menyiapkan generasi yang baik dan berkualitas dari segi materi 
maupun nonmateri. 

5. Melindungi Harta (Hifz al-Mal). Harta adalah hal yang sangat 
penting dan berharga. Namun Islam, melarang manusia untuk 
mendapatkan harta secara ilegal, dengan mengambil harta orang 
lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti bunyi surat al-
Baqarah/2: 188, serta hal-hal lainnya yang spekulatif dan tidak 
dibenarkan oleh syariah. 

Ke lima hal penting di atas bermuara dari syariah ajaran-
ajaran prinsip agama Islam. Oleh karena itu, semua golongan sosial 
sudah selayaknya melindunginya, karena jika tidak, kehidupan 
manusia akan menjadi kacau, brutal, miskin, dan menderita, baik di 
dunia dan di akhirat nantinya. 
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Hajiyyat  

Hajiyyat berarti kebutuhan-kebutuhan yang bersifat 
sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai 
mengancam keselamatan, namun akan menyebabkan kesulitan. 
Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat 
hukum rukhsa (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk 
meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa 
rasa tertekan dan terkekang. Oleh karena itu, kebutuhan hajiyat 
merupakan pelengkap dari kebutuhan daruriyat yang juga memiliki 
posisi yang penting dalam kehidupan manusia. 

Tahsiniyyat 

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan manusia yang bersifat 
penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. 
Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan 
mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.224 Akan tetapi 
jika kebutuhan ini terpenuhi maka akan semakin memudahkan 
segala urusan dalam kehidupan umat manusia. 

E. Maqashid Syariah dalam Konteks Ekonomi Islam 

Sistem ekonomi Islam menawarkan aktivitas yang 
dilaksanakan berdasarkan niat ibadah, yang kemudian 
menghasilkan maslahah, dimana tujuan akhir dalam kegiatan 
tersebut adalah falah (keseimbangan kebutuhan dunia akhirat). 

Konsep ibadah, maslaḥah, dan falah merupakan satu kesatuan utuh 
yang terintegrasi agar terciptanya maqashid syariah. Terpenuhinya 
maqashid Syariah (kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta) merupakan tujuan akhir dalam suatu aktivitas kehidupan. 
Dalam konteks ekonomi Islam, maqashid syariah dipandang sebagai 
tujuan akhir terhadap seluruh lini kegiatan yang berkenaan dengan 
kegiatan ekonomi khususnya laporan keuangan yang berlandaskan 
atas dasar syariah.  

Manusia sebagai khalifah fil ardhi harus mampu mengelola 
mekanisme keuangan menjadi lebih bermanfaat dengan cara yang 
barakah. Dengan demikian, implementasi aktivitas berdasarkan 
ibadah, maslahah, serta pencapaian falah akan menjadi satu 

                                                             
224Eva Muzlifah, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar 

Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 3, No. 2 (2013): h. 79-93. 
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kesatuan utuh dalam terbentuknya maqashid syariah. Implementasi 
aktivitas ekonomi dalam Islam harus melaksanakan kegiatan yang 
sesuai dengan koridor syariah, mejauhi maysir, gharar, riba, zulm, 

dan mendapatkan harta secara baṫil. Penipuan dalam transaksi 
keuangan merupakan suatu pelanggaran hakiki. Dalam surat An-
Nisa ayat 29, dijelaskan larangan dalam mendapatkan harta secara 
batil. 

 َٰٓ طِمِ إِلََّ َُكُى ثِٱنۡجََٰ ۡٛ نَكُى ثَ ََٰٕ اْ أيَۡ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََ رأَۡكُهُ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ ُكىُُۡۚ  ََٰٚ شَح  ػٍَ رشََاضٖ يِّ ٌَ رِجََٰ أٌَ ركَُٕ

ب ًٗ ٌَ ثِكُىۡ سَحِٛ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ اْ أََفغَُكُىُۡۚ إِ َٰٕٓ لََ رقَۡزهُُ َٔ ٕ٢ 

Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

Aktivitas keuangan harus ada koridor dan aturan yang 
bersifat ganda agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat 
merugikan banyak pihak, sebagaimana konsepsi yang terdapat 
dalam ekonomi Islam bahwa selain dari pengawasan manusia juga 
terdapat pengawasan Tuhan. Nilai-nilai keadilan („adl), keberkahan 
(barakah) dapat tercipta dalam laporan keuangan.225 Maqashid 
syariah menjadi payung yang selalu memproteksi maslahah, 
mengarahkan jalan untuk menuju maslahah yang benar. Dalam 
memproteksi maslahah, maqashid asy-syari„ah menaungi lima unsur 
penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental 
dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga 
sering disebut dengan al-kulliyah al-khamsah (lima aspek 
menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan 
menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa. Maqashid asy-syari„ah 
memberi perhatian, perlindungan dan proteksi (hifz) lebih terhadap 
lima unsur tersebut, yaitu menjaga agama atau keyakinan (hifzud-
din), menjaga jiwa (hifzun-nafs), menjaga keturunan (hifzun-nasl), 
menjaga akal atau intelektual (hifzul-„aql), dan menjaga harta atau 
properti (hifzul-mal). 

                                                             
225Muhammad Iqbal Fasah, “Reformasi Pemahaman Teori Maqaṣid 

Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, h. 218-246.  
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Imam asy-Syatibi mempertegas bahwasannya proteksi (hifz) 
kelima aspek fundamental ini harus dilakukan dalam dua cara. 
Pertama, proteksi dengan cara pelaksanaan, penjagaan, dan 
perlindungan (positif/wujud). Kedua, menghindari dan 
menghilangkan (negatif/„adam). Rukun Iman dan menunaikan 
ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya adalah proteksi 
dari segi wujud dalam aspek ibadah. Menjaga kesehatan, 
mengkonsumsi makanan, dan menyediakan tempat tinggal juga 
merupakan proteksi dari segi wujud. Sementara mencegah 
kemungkaran, menghukum kriminal adalah contoh proteksi dari 
segi „adam. Melihat pertimbangan beberapa penelitian dan pendapat 
ulama kontemporer termasuk Imam Yusuf al-Qardhawi dan Al 
Yasa‟ Abubakar menambahkan proteksi dan perlindungan 
kebutuhan keberlanjutan umat dan masyarakat (hifz al-ummah) dan 
pelestarian lingkungan hidup (hifz al-biah) ke dalam al-kulliyahal-
khamsah, sehingga menjadi ad-daruriyyah as-sab„ah (tujuh unsur 
penting). Inilah yang menjadi patokan utama dalam menentukan 
maslahah. Maslahah yang akan diorganisir harus mendukung lima 
atau tujuh unsur ini dan tidak boleh berseberangan sedikitpun. 

Tujuh unsur bilamana disetujui dan diproteksi oleh 
maqashid asy-syari„ah, tingkat kepentingannya dibagi menjadi tiga 
tingkatan yang berurutan secara hiearkis, yaitu daruriyyat 
(necessities/primer), hajiyyat (requirements/sekunder), dan terakhir 
adalah tahsiniyyat (beautification/tersier). Keperluan dan perlindungan 
menjadi tiga tingkatan ini, oleh asy-Syatibi dilakukan berdasarkan 
pengkajian dan penelitian atas ayat-ayat al-Qur‟an secara induktif 
dan komprehensif. Beliau beranggapan bahwa keberadaannya 
sudah mencapai tingkat qath‟iy, maka memasukkannya kedalam 
penalaran dalam istinbat hukum adalah hal yang sangat penting dan 
utama. 

Pertama, maslahah daruriyyah adalah sesuatu yang harus 
ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait 
dengan dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus. Apabila hal ini 
tidak ada, maka akan menyebabkan hilangnya hidup dan kehidupan 
seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah wajib 
lainnya. Contohnya dalam muamalah adalah kewajiban melakukan 
akad dalam transaksi apapun. Kedua, maslahah hajiyyat adalah sesuatu 
yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan 
terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak 
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akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun akan 
berimplikasi adanya kesulitan dan kesempitan yang besar. Contoh 
yang diberikan oleh Imam Syatibi dalam hal muamalah pada bagian 
ini adalah dilegalkan beberapa transaksi bisnis dalam fikih 
muamalah, antara lain qiraz atau mudhrabah, musaqah dan salam. 
Ketiga, maslahah tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf 
dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tahsiniyyat 
jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu 
aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan 
menimbulkan kesulitan.226 

Ketiga pembagian tersebut harus dipahami secara 
berurutan. Apabila bersebrangan maka maslahah daruriyyat 
(necessities/primer) harus didahului dari pada maslahah hajiyyat 
(requirements/sekunder). Setelah maslahah daruriyyat dan maslahah 
hajiyyat terpenuhi baru memenuhi maslahah tahsiniyyat 
(beautification/tersier).  

F. Laporan Keuangan dalam Ekonomi Syariah 

Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak 
terlepas dari adanya internalisasi semangat kapitalisme dalam poses 
politik, landasan, konsep, serta praktik di lembaga keuangan 
syariah. Realitas tersebut menunjukkan, perlunya upaya untuk 
menjaga nilai lokal dan tradisi Islam demi menghilangkan nilai-nilai 
kapitalisme yang egoistik dan meterialistik, serta mengkreasikan 
lembaga keuangan syariah agar lebih fleksibel dan mampu 
memberikan kesejahteraan serta kemajuan bagi umat manusia.227 
Sulitnya membuktikan bahwa sistem perekonomian Islam lebih 
unggul dari pada kapitalis dan sosialis228 merupakan problema 
besar bagi umat Islam. Mau tidak mau dalam rangka menjawab 
tantangan era, masalah tersebut perlu dijawab dan diurai, sehingga 
ekonomi Islam secara otonom mendapatkan pengakuan di tengah 
perekonomian global. 

                                                             
226Aminah, “Maqashid Asy-Syari‟ah Pengertian dan Penerapan dalam 

Ekonomi Islam”, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman 3, No. 1 (2017): h. 167-184. 
227Ahim Abdurahim, “Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah”, 

Multiparadigma 4, No. 1 (2013): h. 14-25. 
228Anis Mashdurohatum, “Tantangan Ekonomi Syariah dalam 

Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi”, Jurnal Dinamika Hukum 
11 (Februari 2011): h. 76. 
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Term ekonomi syariah, terkadang hanya dijadikan sebagai 
euforia memunculkan lembaga-lembaga keuangan yang hanya 
berlabel syariah,229 sementara penerapan laporan keuangan masih 
berbasis pada standarisasi laporan keuangan konvensional.230 Bank 
syariah sampai saat ini belum bisa terlepas dari pengaruh bank 
konvensional, padahal sistem keuangan Islam dan sitem keuangan 
konvensional tidak memiliki hubungan, bahkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam kedua sistem tersebut bertolak belakang.231 
Secara teknis, evaluasi atau kinerja program yang telah 
diimplementasikan merupakan sebuah keharusan manajemen guna 
melihat seberapa tepat tujuan yang akan dicapai dan seberapa besar 
capaian yang telah dihasilkan sebagai produk ataupun hasil 
daripada sebuah program232 yang berbasis pada nilai yang berbeda.  

Salah satu hal yang pokok dalam lembaga keuangan yang 
harus diperhatikan adalah pencacatan keuangan/laporan keuangan, 
dimana tujuan laporan keuangan termasuk laporan keuangan 
entitas dan laporan keuangan syariah didasarkan pada decision 
usefulness approach, yaitu suatu pendekatan yang beriorentasi pada 
pengambilan keputusan ekonomi.233 Laporan keuangan diharapkan 
dapat menyajikan informasi yang relavan dan dapat dipercaya 
kebenarannya,234 Tujuan laporan keuangan menempati posisi sakral 
baik ditinjau dari perspektif teoretis maupun praktis akuntansi. 
Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang 
berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan 
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

                                                             
229Zainil Ghulam, “Implementasi Maqasid Syariah dalam Koperasi 

Syariah”, Jurnal Iqtishoduna 7, No. 1 (2016): h. 90-110. 
230Ade Wirman Syafei, dkk., “Penerapan Teknologi (sistem) berbasis 

Islam pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata 
Sosial 2, No. 1 (2013): h. 1-10. 

231Ade Wirma Syafei, dkk, “Penerapan Teknologi (sistem) Berbasis 
Islam pada Bank Syariah di Indonesia”, h. 1-10. 

232Aan Finarti dan Purnama Putra, “Implementasi Maqasid Syariah 
terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus pada PT Bank BRI 
Syariah”, Jurnal Share 4, No. 1 (2015): h. 3763.  

233M. Nur A. Birton, “Maqasid Syariah sebagai Metode Membangun 
Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma 6, 
No. 3 (2015): h. 341-511. 

234Sitti Badiah, dkk., “Analisis Penerapan Pencatatan Keuanagan 
Berbasis PSAK Syariah No.101: Studi Interpretif Pada Yayasan Yatim Piatu 
Singaraja”, E-Journal 3, No. 1 (2015): h. 3-12. 
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bermanfaat bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan 
ekonomi.235  

Ditemukan bahwa sumber dan penggunaaan harta serta 
pengadministrasian dan penyampaian informasi tentang harta 
menjadi pilar esensial dalam mencapai maqashid syariah.236 Maqasid 
syariah sangat diperlukan untuk digambarkan sehingga memberikan 
pemahaman tentang dasar pemikiran dari pedoman syariah bagi 
umat manusia untuk hidup sesuai dengan standarisasi yang 
Islami.237 Perbankan syariah mesti dapat menghasikan laporan 
keuangan yang berkualitas sebagaiamana tuntutan syariah. Oleh 
karenanya, sumber daya manusia yang dipersiapkan harus benar-
benar kompeten dan berkualitas, terutama para akuntan yang 
merupakan objek sentral dalam penyusunan laporan keuangan, 
maka disyaratkan agar para akuntan memiliki profesi yang 
berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter dalam menjalankan 
fungsinya. 

Selain itu juga ditetapkan Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK) pada umumnya menjadi kompas untuk menyusun laporan 
keuangan. Namun tak jarang didapati para akuntan yang selalu 
mendapatkan soroton sinis dari masyarakat, karena terjadinya 
penyimpangan dan pelanggaran dari etika normal, baik akuntan 
internal, akuntan publik maupun akuntan pemerintah. 
Keserakahan individu dan korporasi masih selalu menjadi fakor 
utama pemicunya. Telah menjadi rahasia bersama bahwa 
perusahaan umumnya manjadikan keuntungan sebagai ultimate goals, 
seringkali terjadi mark up dalam laporan keuangannya. Misalnya, 
rekayasa audit dengan membuat faktur pembelian fiktif untuk 
membuat perusahaan merugi atau memiliki keuntungan yang 
minim. Tentunya, hal ini merupakan bentuk terabaikannya 
perusahaan terhadap tanggung jawabnya sebagai entitas publik 
yang berada di tengah masyarakat. Implikasinya akan menimbulkan 

                                                             
235Hendri Andres Maith, “Analisis Laporan Keuangan dalam 

Mengukur Kinerja Kuangan pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK”, Jurnal 
EMBA 1, No. 3 (2013): h. 619-628.  

236M.Nur A. Birton, “Maqashid Syariah Sebagai Metode Membangun 
Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah”, h. 341-511. 

237Annisa Masruri Zaimsyah dan Sri Herianingrum, “Tinjauan 
Maqashid Syariah terhadap Komsumsi”, h. 23-32.  
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kerugian terutama pada alam sebagai tempat perusahaan menyedot 
keuangan yang kemudian menyerempet kepada masyarakat. 

Dalam kajian entity theory, opini tersebut bukanlah hal yang 
aneh. Perusahaan dapat hidup (survive) dan eksis dengan perolehan 
net profit secara maksimal (profit oriented), karena pemilik saham 
(stakeholders) cuman mengharapkan capital income dari perusahaan 
tempat ia berinvestasi. Sejak kelahirannya, mekanisme entity theory 
kental dengan nilai-nilai kapitalistik dan egoistik. Laporan 
keuangan dijadikan sebagai lahan bagi perusahaan untuk 
menggemukkan dirinya karena laporan keuangan hanya berupa 
data dan pernyataan yang bebas nilai (free value) yang digunakan 
untuk menarik minat para investor dan mendapatkan legitimasi 
dari pemerintah. Jika kita meneropong realitas maka kita akan 
dapati bahwa era globalisasi ini telah menjadi habitat yang empuk 
bagi perusahaan kapitalis untuk memproduksi keuntungan. 
Sejatinya mesti dipahami bahwa laporan keuangan perusahaan 
bukanlah sesuatu hal yang bebas nilai tertuang begitu saja, tetapi 
laporan keuangan merupakan sesuatu hal yang harus 
dipertanggung jawabkan tidak hanya untuk kepentingan para 
stakeholders yang terkait, tetapi ikut dipertanggung jawabkan pula 
kepada Tuhan Maha kuasa, alam, dan manusia. 

Tujuan penetapan hukum sebagaimana halnya dalam 
maqashid syariah memiliki inti teori mewujudkan kebaikan sekaligus 
menghindarkan keburukan, dan menarik manfaat dan menolak ke-
mudharatan.238 tujuan ini lebih ditekankan kepada kemaslahatan 
manusia secara umum seperti keadilan dan kesejahteraan.239 
Adanya maslahah sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan 
syariah). Artinya dengan mengambil maslahah berarti sama dengan 
merealisasikan maqasid syariah, sebaliknya mengesampingkan 

                                                             
238Anto Sudrajat dan Amirus Sodiq, “Analisis Penilaian Kinerja Bank 

Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Syariah: Studi Kasus Pada 9 Bank Umum 
Styariah di Indonesia Timur tahun 2015”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 4, No. 
1 (2016): h. 179-199. 

239Irfan Nurfalah dan Aam Slamet Rusydiana, “Digitalisasi Keuangan 
Syariah Menuju Keuangan Insklusif: Kerangka Maqasid Syariah”, Jurnal Ekonomi, 
Keuangan, Perbankan dan Akuntansi 11, No. 1 (2019): h. 56-76.  
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maslahah berarti mengesampingkan maqasid syariah.240 Maqashid 
syariah dalam tataran idealnya harus berimplikasi pada perilaku 
ekonomi individu muslim.241 Keadaan ekonomi merupakan bagian 
dari aspek kehidupan yang diharapkan membawa manusia untuk 
mencapai tujuan hidupnya yaitu falah. 

Secara sederhana, gambaran maqashid syariah pada laporan 
keuangan dalam ekonomi Islam dapat diterangkan sebagaimana 
gambar berikut ini: 

 

    Sumber: Data Diolah, 2019242 

Gambar 6.1. 
Laporan Keuangan Perspektif Maqashid Syariah 

Laporan keuangan disusun tidak hanya berorientasi pada 
laporan pertanggungj awaban yang bersifat kuantitatif, tetapi 
laporan pertanggung jawaban keuangan mesti dimaknai pada aspek 
kualitatif yang mengarah pada pencapaian kemaslahatan hidup, 
terpenuhinya lima elemen dasar dalam kehidupan manusia 
sebagaimana tertuang dalam maqashid syariah sehingga manusia 
sampai kepada tujuan utamanya berada di alam dunia ini, yaitu 
perolehan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat (falah). 

                                                             
240Adriani Syofyan, “Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Metode 

Indeks Maqasid Syariah di Indonesia”, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan 2, 
No. 2 (2017): h. 146-158.  

241Eva Maslifah, “Maqashih Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi 
Islam”, h. 73-92.  

242Muhammad Iqbal Fasah, “Reformasi Pemahamamn Teori Maqasid 
Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, h. 240. 
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Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, 
yaitu kelangsungan hidup (survival), kebebasan berkeinginan (freedom 
from want) serta kekuatan dan kehormatan (power and honour). Untuk 
kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup 
yang abadi (eternal survival), kesejahteraan abadi (eternal prosperity), 
kemuliaan abadi (everlasting glory), dan pengetahuan dari segala 
kebodohan (knowledge free of all ignorance). Dalam QS. al-
Qashsash/28:77, telah dijelaskan dasar filosofis Islam atas laporan 
keuangan agar tercipta keseimbangan antara keuntungan dunia dan 
akhirat. Dengan demikian, dalam proses tersebut, target yang akan 
dicapai adalah target keuntungan dan maksimalisasi maslahah. 
Sebagaimana firman Allah swt. 

  ُ ٍَ ٱللََّّ بَٰٓ أحَۡغَ ًَ أحَۡغٍِ كَ َٔ َٛبۖٗ  َۡ ٍَ ٱنذُّ لََ رَُظَ ََصِٛجكََ يِ َٔ  
ُ ٱنذَّاسَ ٱلَٰۡۡٓخِشَحَۖٗ كَ ٱللََّّ بَٰٓ ءَارىََٰ ًَ ٱثۡزغَِ فِٛ َٔ 

 ٍَ فۡغِذِٚ ًُ َ لََ ٚحُِتُّ ٱنۡ ٌَّ ٱللََّّ لََ رجَۡغِ ٱنۡفَغَبدَ فِٙ ٱلۡۡسَۡضِۖٗ إِ َٔ  
كَۖٗ ۡٛ  ٧٧ إنَِ

Terjemahnya:  
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. 

Maqashid syariah merupakan salah satu pendekatan dan 
metode yang layak digunakan untuk mencapai maslahah yang 
sejalan dengan prinsip syariah. Maslahah yang dimaksud adalah 
sikap, sifat, perilaku, nilai yang harus dimiliki oleh organisasi 
sebagai modal dasar menjadi organisasi yang memberikan 
kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan.243 Maqashid 
merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini 
yang terpenting dalam reformasi Islam ia adalah metodologi dari 
dalam keilmuan Islam yang menunjukan nalar dan agenda Islam.244 
Tetapi strategi yang berbasis pada maqasid syariah sangat jarang 

                                                             
243Achmad Firdaus, “Mengembangkan Siklus Penerapan Sistem 

Manajemen Kinerja Berbasis Kemaslahatan”, Al-Uqud: Journal Of Islamic 
Economics 2, No. 1 (2018): h. 94-120.  

244Muhammad Iqbal Fasah, “Reformasi Pemahamamn Teori Maqasid 
Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, h. 218-246.  
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ditemukan, namun ia merupakan prinsip dasar bagi pengembangan 
murni lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bertujuan 
untuk mencapai falah dan maslahah.245  

Atas dasar inilah maka penggalian pendekatan murni 
syariah seperti maqasid syariah sangat diperlukan.246 Tentunya untuk 
membangun tujuan laporan keuangan yang berbasis pada ekonomi 
syariah. Perhatian utama ekonomi syariah adalah maksimasi upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan material yang sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan spiritual. Aspek spiritual harus hadir 
bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana 
penopang utama yaitu moralitas pelaku ekonomi.247 Moralitas 
merupakan sarana menuju falah.248 Falah sebagai dasar dan tujuan 
dari praktik ekonomi Islam berlangsung dalam konteks kehidupan 
dunia dan akhirat. Dalam rangka kepentingan dunia, mencakup 
aspek kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan kekuatan 
serta kehormatan. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan 
dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi 
amanah suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid 
syari‟ah.249 Tercipta kehidupan yang berkelanjutan pada aspek 
jasmani dan rohani. 

G. Penutup 

Laporan keuangan dalam ekonomi syariah dikonstruksi 
berbasis pada nilai-nalai ajaran Islam yaitu bersumber dari al-
Qu‟ran dan al-Hadis maupun turunannya, yang dibarengi dengan 
nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Laporan keuangan mengarah 
pada pencapaian kemashalatan manusia dalam artian tidak 
mendustai perintah Tuhan, tidak merugikan sesama manusia, dan 
tidak melakukan kerusakan pada alam. Tujuan syariah yang 

                                                             
245Sucipto, “Strategi Berbasis Maqasid Syariah dalam Meningkatkan 

Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jambi”, Jurnal Iltizam Journal Of 
Shariah Econimic Research 2, No. 1 (2018): h. 8.  

 246M. Nur A. Birton, “Maqashid Syariah sebagai Metode Membangun 
Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah”, h. 341-511.  

247Agil Bhasoan, “Maslahah sebagai Maqasid Al-Syariah: Tinjauan 
dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Inovasi 8, No. 1 (2011): h. 11. 

248Haqiqi Rafsanjani, “Etika Produksi dalam Kerangka Maqasid 
Syariah”, Jurnal Perbankan Syariah 1, No. 2 (2016): h. 29-40. 

249Thohir Yuli Kusmanto, “Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis 
Kependudukan di Perdesaan”, Jurnal Ilmu Dakwah 34, No. 2 (2014): h. 219-235.  
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terkandung dalam al-Qur‟an, yaitu pemeliharaan dan perlindungan 
terhadap lima aspek kehidupan manusia yaitu: Agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. Manusia mencapai kebahagiaan yang 
berbentuk falah yaitu bahagia di dunia maupun di akhirat. 
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BAB VII 
E-COMMERCE TRANSACTION 

PERSPECTIVE AT-TARADHI 

 

A. Pendahuluan  

Di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman 
semakin modern dan teknologi semakin canggih. Pesatnya 
perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan kehadiran 
sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir, dimana setiap orang 
dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun 
menerima segala bentuk pesan komunikasi, dimana saja dan kapan 
saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. 
Teknologi telah memacu terjadinya perkembangan di sektor media 
massa, yang merupakan bagian dari komponen komunikasi.250 Saat 
ini segala bentuk aktivitas manusia yang biasa dikerjakan secara 
manual, sudah bisa dikerjakan hanya dengan sentuhan-sentuhan 
panel saja, termasuk kegiatan transaksi keuangan dalam jual beli. 
Jika pada masa-masa awal jual beli mensyaratkan kehadiran ma‟qud, 
yaitu benda yang dijadikan objek transaksi jual beli, maka masa-
masa selanjutnya berbagai bentuk transaksi jual beli tidak lagi 
mensyaratkan benda yang diperjualbelikan tersebut harus tampak 
dan ada pada saat akad jual beli berlangsung. Bahkan, transaksi jual 
beli terjadi pada benda-benda yang belum ada atau tidak tampak 
secara langsung keberadaannya.  

Hukum transaksi keuangan dalam jual beli menurut Islam 
pada asalnya adalah mubah, akan tetapi jika terdapat padanya hal-
hal yang menyelisihi syariat maka transaksi keuangan dalam jual 
beli tersebut bisa menjadi haram hukumnya.251 Transaksi jual beli 
pada subtansinya merupakan kegiatan tolong menolong antara 
sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, 
baik dari al-Quran, Sunnah, dan Ijma‟ seperti di dalam ayat di 
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bawah ini Allah swt. berfirman yang terjemahnya: “Dan Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. al-
Baqarah/2: 275), “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 
(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (QS. al-Baqarah 
(2):198).252 

Transaksi keuangan pada jual beli merupakan tradisi yang 
telah berlangsung lama dalam kehidupan umat muslim. Islam 
datang hanya meletakkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan agar 
transaksi yang terjadi dapat berlangsung tanpa merugikan salah 
satu pihak. Prasyarat utama dalam transaksi jual beli mesti 
dihadirkan seperti orang yang melakukan transaksi, barang yang 
diperjualbelikan, tempat transaksi yang akan dilangsungkan, serta 
ijab dan kabul yang menjadi simbol kesepakatan. Asas kerelaan 
satu sama lain menjadi hal yang penting sehingga kejelasan dalam 
menjalankan transaksi menjadi prioritas utama. Akan tetapi di era 
global ini, transaksi dapat dijalankan dengan bantuan teknologi (e-
commerce), tanpa memerlukan lagi dua orang yang akan 
melakukan transaksi bertemu secara langsung, atau barang yang 
menjadi objek jual beli harus dilihat secara langsung, atau tidak lagi 
memelurkan ijab dan kabul yang diucapkan secara langsung, media 
yang bersifat offline menjadi bersifat online. Transaksinya tidak 
langsung tetapi dapat mewujudkan transaksi nyata dan riil. Inilah 
menjadi kajian utama dalam topik ini bagaimana ekonomi syariah 
memandang transaksi keuangan dalam e-commerce tersebut. 

B. E-Commerce Transaction 

Transaksi keuangan melalui media online merupakan jenis 
transaksi yang baru tetapi dapat diterima secara umum dikarenakan 
banyaknya kemudahan-kemudahan yang bisa dijumpai, misalnya 
dalam transaksi jual beli seorang penjual dalam memasarkan 
produk atau jasa yang dimilikinya dapat dijalankan dengan mudah. 
Dalam transaksi online seorang penjual dan pembeli tidak harus 
bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi, dan dalam hitungan 
detik transaksi bisa langsung terjadi. Transaksi jual beli dapat 
dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan dimana 
dan kapanpun selama 24 jam dengan menggunakan sistem online 
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dari smartphone atau gadget yang sudah terkoneksi dengan internet. 
Transaksi jual beli atau bisnis online memunculkan penjual dan 
pembeli yang secara tidak langsung bertemu dan berkomunikasi 
untuk menjalankan suatu akad, tetapi memiliki jangkauan yang 
sengat luas, melintasi batas desa, kecamatan, kabupaten atau kota, 
provinsi bahkan melintasi batas negara. 

 Bagi penjual, transaksi keuangan melalui e-commerce 
dapat memberikan banyak keuntungan mulai dari memperluas 
cakupan pasar, menemukan pelanggan potensial di seluruh pelosok 
dunia hingga meningkatkan brand image perusahaan. Sementara itu, 
bagi pembeli, e-commerce memungkinkan proses transaksi jual 
beli produk atau jasa tanpa harus bertatap muka langsung, dimana 
pelanggan dapat menemukan berbagai produk atau jasa yang sesuai 
pilihannya dengan mudah tanpa harus menghabiskan waktu 
berkeliling ke berbagai toko (offline shop).253  

Berdasarkan survei yang dilakukan Nielsen pada tahun 
2011, pengguna internet via mobile di Indonesia adalah yang 
tertinggi bila dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya, yaitu 
mencapai 41 persen. Hal ini menandakan bahwa Indonesia 
merupakan sebuah potensi pasar yang luar biasa, baik bagi pemilik 
bisnis maupun bagi calon pemilik bisnis, untuk merambah ke dunia 
maya sebagai salah satu marketing tools-nya. Bisa dibayangkan 
berapa banyak permintaan penduduk Indonesia untuk bisnis online 
jika pengguna internet via mobile mencakup 41% dari jumlah 
penduduk Indonesia.254 Jika potensi tersebut digali dengan sangat 
baik, maka bukan menjadi suatu hal yang mustahil produk-produk 
dalam negeri akan sangat mudah dipasarkan dan mempunyai 
konsumen yang loyal di dalam dan luar negeri.  

Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer 
disebut dengan electronic commerce atau yang disingkat dengan e-
commerce. Di Indonesia, fenomena e-commerce ini sudah dikenal 
sejak tahun 1996 dengan munculmya situs 
http://www.sanur.com/ sebagai toko buku online pertama. Meski 
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belum terlalu populer, tetapi kahadiran toko buku online tersebut 
ke depannya memantik munculnya situs bisnis online lainnya yang 
melakukan kegiatan e-commerce. Pada tahun berikutnya 1997-
1998, eksistensi e-commerce di Indonesia sedikit terabaikan karena 
krisis ekonomi, namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali 
menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas 
pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. 
Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-commerce 
ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, 
jaminan keamanan transaksi, dan terutama sumber daya manusia 
bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata e-
commerce itu sendiri.255 Sebagaimana dalam konsep perdagangan, 
e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk 
memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah 
timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak 
yang terlibat. 

C. Urf 

Secara etimologi „urf berasal dari kata „arafa-ya‟rifu yang 
berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, 
berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, „urf 
adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan 
oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Menurut Abdul 
Wahab Khallaf, „urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan 
oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa 
perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang 
dilarang. Pendapat lain oleh Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan „urf 
sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh 
orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di 
antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, 
yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup al-„urf 
al-„amaliy atau actual custom, dan al-„urf al-qauliy atau verbal custom.256  
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Al-Jurjaniy memberikan definisi „urf adalah sesuatu (baik 
perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan 
dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan 
dapat diterima oleh watak kemanusiannya. Imam al-Ghazali 
mendefinisikan „urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun 
perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya 
diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang 
sehat atau baik. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap 
memberikan definisi yang berbeda, dimana „urf dijadikan sebagai 
kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan 
muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-
nilai budaya.257  

Ada pendapat lain yang mengatakan „urf secara bahasa itu 
sesuatu kebiasaan yang dilakukan.258 Secara istilah „urf adalah 
kebiasaan kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun 
perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai 
sesuatu yang baik oleh mereka. Abu Zahrah menyatakan „urf adalah 
kebiasaan manusia dalam urusan muamalah dan menegakkan 
urusan-urusan mereka.259 Berdasarkan pendapat para ulama 
tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa „urf adalah kebiasaan, 
prilaku dan atau pemikiran yang baik yang diimplementasikan di 
tengah kehidupan masyarakat dilakukan berulang-ulang, dapat 
diterima oleh akal dan watak yang sehat dan tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai agama.  

Dalam kajian fikih Islam, para ulama ushul fiqih telah 
melakukan penelusuran mengenai „urf, di antaranya sampai pada 
suatu pandangan bahwa mereka membagi „urf kepada tiga macam 
klasifikasi, dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu: 

Al-urf al-lafdzi 

Al-urf al-lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam 
mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam 
mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang 
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dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contoh 
ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata 
“daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang 
mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki 
bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli 
daging satu kilogram“, pedagang itu langsung mengambilkan 
daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah 
mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. 

Al-urf al-amali  

Al-urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah 
kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau 
muamalah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan kabul, yang itu sudah 
menjadi kebiasaan masyarakat. Contoh lain seperti kebiasaan 
masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang di beli itu 
diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang 
dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah 
tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. 

Sementara pada kajian lain „urf juga dapat dilihat dari 
beberapa aspek di antaranya adalah „urf dipandang dari segi 
cakupannya, yaitu dibagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut 
ini: 

Al-urf al-am  

Al-urf al-am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah 
kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat 
dan di seluruh daerah. Contoh kebiasaan yang berlaku bahwa berat 
barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua 
puluh kilogram.  

Al-urf al-khas  

Al-urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah 
kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Contoh 
di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada 
barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat yang 
lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan 
barang tersebut atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa 
garansi terhadap barang tertentu. 
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Sementara dari segi keabsahannya dari pandangan syara „urf 
juga dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:  

Al-urf al-shahihah  

Al-urf al-shahihah (kebiasaan yang dianggap sah) adalah 
kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak 
bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan 
kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada 
mereka. Contoh dalam masa pertunangan pihak laki-laki 
memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak 
dianggap sebagai mas kawin.  

Al-urf al-fasidah  

Al-urf al-fasidah (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah 
kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-
kaidah dasar yang ada dalam syara‟. Contoh dalam penyuapan 
untuk memenangkan perkaranya, seseorang menyerahkan sejumlah 
uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan 
seseorang, ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang 
mengenai urusannya.260  

Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat pola pikir 
mengalami dinamika akibat faktor eksternal pengaruh luar manusia 
lainya, ataupun faktor internal pengaruh dari manusia itu sendiri 
dalam menghadapi dunianya senantiasa menghadirkan pikiran-
pikiran baru yang dapat menjawab tantangan ruang dan waktu. 
Seiring dengan masa pola pikir itu dapat diterima satu atau dua 
orang manusia dan pada akhirnya menjadi kebiasaan („urf) manusia 
lainnya. Dalam ekonomi syariah, terminologi „urf agar dapat 
dijadikan sebagai pijakan hukum, maka „urf harus memenuhi syarat-
syarat tertentu. Dalam kajian ini, ada empat syarat yang harus 
terpenuhi berikut ini:  

1. „Urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. 
2. „Urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus 

terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut.  
3. Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan „urf. 
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4. Pemakaian„urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya 
nash yang pasti dari syariat.261 

D. At-Taradhi  

Ketika membahas terminologi at-taradhi, para ulama selalu 
mengaitkannya dengan dua istilah lain yang berdekatan maknanya, 
yakni ikhtiyar dan iradah. Term at-taradhi berarti rela atau senang 
(irtiyah) dalam melakukan sesuatu dan menyukainya. Makna istilah 
ini lebih spesifik dari pada ikhtiar yang berarti menguatkan pilihan 
untuk melakukan sesuatu, baik melakukannya atau sebaliknya. 
Istilah ikhtiar sendiri lebih spesifik dari pada iradah (kehendak) 
yang berarti berniat atau berkehendak (i`tizam) atau condong 
kepada suatu perbuatan. Oleh karena itu, makna iradah adalah 
paling general dari dua istilah pertama. Kalau ada rida pasti ada 
ikhtiar, tetapi tidak sebaliknya, adanya ikhtiar belum tentu ada rida. 
Adapun at-taradhi yang mengikuti wazan tafa`ul memiliki makna li 
musyarakah, yaitu saling rela atau rela sama rela dalam melakukan 
sesuatu. 

 Menurut terminologi fiqh muamalat, at-taradhi berarti 
pertemuan antara ijab dan kabul yang saling mencocoki. Lebih 
tegasnya, definisi itu dapat direpresentasikan oleh Muhammad 
Hasan Qasim: “Sesungguhnya at-taradhi dalam trasaksi jual beli 
adalah jika telah terjadi akad yang diwujudkan dalam bentuk ikrar 
antara ijab dari salah satu pihak dan kabul dari pihak yang berada di 
hadapannya yang saling mencocoki.”262 Sebagaimana yang 
terkandung dalam firman Allah swt berikut, QS. al-Nisa‟/4:29. 

شَح  ػٍَ رشََ  ٌَ رِجََٰ َٰٓ أٌَ ركَُٕ طِمِ إِلََّ َُكُى ثِٱنۡجََٰ ۡٛ نَكُى ثَ ََٰٕ اْ أيَۡ َٰٕٓ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََ رأَۡكُهُ ب ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ ُكىُُۡۚ ََٰٚ اضٖ يِّ

ب ًٗ ٌَ ثِكُىۡ سَحِٛ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ اْ أََفغَُكُىُۡۚ إِ َٰٕٓ لََ رقَۡزهُُ َٔ ٕ٢ 

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 
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di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

Pada prinsipnya akad-akad muamalah (jual beli) diatur 
dengan tujuan agar kepentingan para pihak dapat dipenuhi, 
sebagaimana tujuan dari penetapan hukum syariah itu sendiri. 
Inilah yang disebut dengan ridha yaitu rela sama rela atau suka 
sama suka atas suatu kepentingan. Kepentingan para pihak 
tersebut memiliki konotasi makna yang luas, di antaranya adalah 
terwujudnya keadilan, terpenuhinya kebutuhan sesuai dengan yang 
diharapkannya, dan tidak ingin dirugikan secara sepihak dan tanpa 
alasan yang dibenarkan.  

Oleh karena itu, agar kepentingan itu terpenuhi maka setiap 
pihak diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya secara 
bebas, mukhtar, dan rela, tanpa ada pemaksaan dan penipuan. Jadi 
pada dasarnya prinsip at-taradhi merupakan indikator terwujudnya 
kepentingan para pihak yang sesuai dengan keinginan dan 
pilihannya. Jika kerelaan ini tidak ada maka sudah dapat dipastikan 
ada unsur-unsur yang memaksa, menipu, dan tidak transparan, 
yang muaranya adalah merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini 
syariat Islam sangat memberikan perhatian yang sangat serius. 
Oleh karenanya memberikan arahan bahwa di antara sarana 
pendukung kerelaan yaitu terpenuhinya syarat-syarat objek 
transaksi jual beli (al-mabi`) yang pada akhirnya secara praktis 
mendorong lahirnya kerelaan bagi calon pembeli. Syarat-syarat 
tersebut dikemukakan sebagaiamana berikut ini:  

1. Barang milik penjual; 
2. Barang berada di bawah kekuasaannya; 
3. Halal dijual; 
4. Tidak terdapat unsur riba; 
5. Kausa yang halal;  
6. Alat tukarnya halal;  
7. Barang dapat disaksikan; 

Jika syarat-syarat itu terpenuhi maka tidak akan 
menimbulkan keraguan masing-masing pihak. Keyakinan ini 
kemudian menjadi modal utama lahirnya kerelaan dari keduanya. 
Sebaliknya, jika ada syarat yang hilang maka justru akan 
menimbulkan keraguan yang berujung pada ketidakrelaan dari 
salah satu pihak, bahkan keduanya. Untuk melengkapi hal tersebut 
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para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan kabul pada 
sebuah transaksi yaitu: 

1. Ijab dan kabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh 
kedua pihak yang melangsungkan akad.  

2. Antara ijab dan kabul harus sesuai. 
3. Antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada berada di 

tempat yang sama. Bersambungnya akad dapat diketahui 
dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak 
yang melangsungkan akad. 

E. E-Commerce Transaction Perspektif At-Taradhi 

Jika konsep akad secara klasik mejadi acuan dalam menakar 
keabsahan akad seperti diwajibkannya pertemuan antara pihak yang 
akan melakukan transaksi ekonomi, dan diharuskannya ijab dan 
kabul secara langsung pada tempat yang tertentu. Jika 
dibandingkan dengan era sekarang ini akan banyak problematika 
hukum yang dijumpai. Misalnya, mengangkat kecanggihan 
teknologi informasi dan komunikasi, berbagai transaksi terjadi 
dengan menggunakan media sosial dan transaksi dilakukan secara 
online tanpa harus mensyaratkan tampat tertentu untuk dapat 
melangsungkan taransaksi ekonomi ijab dan kabul secara langusng. 
Jika kajadian tersebut dianggap menabrak aturan yang terdapat 
dalam syariah, maka tentunya akan menyulitkan manusia itu sendiri 
untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan akan dianggap 
konservatif dan kuno oleh dunia. 

 Realitas sosial yang ada terutama mengenai transaksi e-
commerce perlu dikaji ulang, sehingga dapat menjawab tantangan 
era dan melahirkan kemudahan bagi manusia. Jika dilihat 
fenomena transaksi keuangan dalam jual beli online, misalnya terjadi 
pada sebuah aplikasi yang menghubungkan perusahaan, konsumen, 
komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan 
barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik, 
dan seterusnya.263 Transaksi itu terjadi dan benar adanya yaitu 
dapat menciptakan pertukaran peristiwa ekonomi di dunia maya 
dan berimplikasi pada dunia nyata. 
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Jika dilihat secara sepintas, mungkin mengarah tidak 
dibolehkannya transaksi secara online, disebabkan ketidakjelasan 
tempat, barang dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat. Tetapi 
jika dicoba menelaah kembali dengan mengelaborasi antara 
ungkapan al-Qur‟an, Hadis, dan Ijma‟, dengan sebuah landasan, 
sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas‟ud: Bahwa apa yang 
telah dipandang baik oleh umat muslim maka baiklah dihadapan 
Allah, akan tetapi sebaliknya apa yang dianggap buruk oleh umat 
muslim maka buruklah dihadapan Allah swt. Transaksi ekonomi 
yang terjadi pada kehidupan umat manusia yang terpenting adalah 
memelihara nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan 
memberikan informasi lengkap, dan tidak ada niat untuk menipu 
atau merugikan orang lain. Firman Allah swt dalam surat al-
Baqarah/2:275 dan surat yang sama pada ayat 282,264 sehingga 
transaksi ekonomi yang terjadi menciptakan berbagai macam 
kemudahan dan kemaslahatan lainnya.  

Di sisi lain ada yang mengungkap realitas yang berbeda 
bahwa mudahnya bertransaksi secara online, ternyata juga turut 
menimbulkan berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang 
dapat muncul dalam transaksi online ini di antaranya adalah 
berkaitan dengan hal-hal sebagaimana diterangkan berikut ini:265  

1. Kualitas barang yang dijual harus jelas, hal ini dikarenakan 
pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. 
Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan 
dijual, sehingga jika barangnya tidak jelas menciptakan gharar 
dan pada akhirnya merugikan salahsatu pihak. 

2. Potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli 
sudah melakukan pembayaran, namun barang tidak kunjung 
diantar kepada pembeli, atau barang yang sampai tidak sesuai 
dengan spesifikasi barang yang telah dipesan. 

3. Potensi gagal bayar dari pembeli dimana ketika penjual sudah 
mengirimkan barang kepada pembeli, namun pembayaran tidak 
kunjung dilakukan oleh pembeli.  

                                                             
264Rodame Montitor Napitupulu, “Pandangan Islam terhadap Jual Beli 

Online”, h.132. 
265Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli 
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Transaksi barang dan jasa melalui media online ini termasuk 
kategori muamalah di bidang perdagangan atau bisnis, yang 
menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 
orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi 
kebutuhan masing-masing. Menjamurnya bisnis online talah 
menciptakan kemudahan tetapi di sisi lain juga menciptakan 
penipuan. Sementara itu, dalam kajian fikih Islam ada hal-hal yang 
perlu dihindari dan hal-hal yang dilarang dalam taransaksi jual beli 
diantaranya, yaitu sebagai berikut: 266  

1. Membeli barang di atas harga pasaran. 
2. Membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain. 
3. Menjual atau membeli barang dengan cara mengecoh/menipu 

(bohong). 
4. Menimbun barang yang dijual agar harga naik karena 

dibutuhkan masyarakat. 
5. Menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli 

barangnya. 
6. Menyakiti penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi.  
7. Menyembunyikan cacat barang kepada pembeli.  
8. Menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga 

yang ditetapkan. 
9. Menjual atau membeli barang haram.  
10. Jual beli dengan tujuan buruk seperti merusak ketentraman 

umum, menyempitkan gerakan pasar, mencelakai para 
pesaing, dan lain-lain. 

Prinsip dan itikad baik dalam Islam menyatakan bahwa 
tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung 
mengenai suatu fakta dari hal pokok yang diketahuinya, serta hal-
hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang 
dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak 
disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Dalam 
perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok 
terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan dalam term fikih disebut 
dengan at-tharadi. At-Taradhi merupakan hal yang paling esensi 
dalam menjalankan suatu teransaksi ekonomi. Transaksi 
perdagangan atau jual beli dalam Islam dinyatakan bahwa 
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perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan 
kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara 
batil (yang tidak benar).267 

Dalam rangka menghindari dampak negatif dari transaksi e-
commerce, terutama dalam hal meciptakan kepercayaan bagi para 
konsumen, menghilangkan keraguan terhadapn taransaksi e-
commerce bagi umat Islam. Di Indonesia, misalnya telah 
menghadirkan keberadaan bisnis online syariah (bisnis berbasis 
syariah) yang mengandung motovasi at-tardhi saling ridha dan saling 
rela dengan catatan tidak ada unsur penipuan. Kini semakin banyak 
masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur, 
dan sesuai dengan hukum Islam.268  

At-taradhi merupakan unsur penting dalam melakukan 
transaksi e-commerce. Secara umum transaksi bisnis dalam Islam 
menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan 
menghadirkan benda tersebut ketika transaksi. Tanpa 
menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus 
dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung 
atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti 
dalam transaksi as-salam yang telah menjadi „urf di tengah 
kehidupan masyarakat. Transaksi jual beli ini dilakukan dengan 
cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang 
muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang 
pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati.269 Oleh karena itu, sesungguhnya dapat dikatakan 
bahwa transaksi online atau e-commerce merupakan model 
transaksi baru yang dapat dianalogikan dengan model transaksi bai‟ 
as-salam. 

Perkembangan teknologi informasi berbasis online sangat 
dinamis dan menjadi strategi atau model bisnis yang cocok untuk 
mekanisme transaksi perdagangan. Dalam membangun sistem 

                                                             
267Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli 
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informasi online membutuhkan insfrastruktur yang cukup memadai 
dan visi yang komprehensif untuk bisa berjalan melewati 
perkembangan teknologi dan persaingan bisnis yang begitu cepat. 
Transaksi berbasis e-commerce dapat memberikan keuntungan 
secara finansial maupun nonfinansial dengan meningkatnya 
loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Penerapan e-commerce 
mampu meningkatkan pelayanan jasa yang mereka tawarkan 
kepada pelanggan sebagai alat untuk berkomunikasi kepada para 
konsumennya secara online. 

E-Commerce juga dapat menjadi suatu alat yang dapat 
mempermudah para produsen dalam pengelolaan produk yang 
mereka jual. Aplikasi website dan browser internet sudah banyak 
digunakan sebagai media perdagangan antara perusahaan ataupun 
badan usaha dengan konsumen. E-Commerce menekankan pada 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi 
antara bisnis dan antara organisasi dan transaksi antara bisnis 
dengan konsumen.270 Pemanfaatan sistem informasi e-commerce 
dapat membantu penjual dan pelanggan untuk melakukan proses 
transaksi jual beli dengan memanfaatkan media online. E-
Commerce dapat membantu mengurangi biaya distribusi barang.  

Dalam transaksi e-commerce pembeli tidak harus datang ke 
toko secara langsung. Transaksi online e-commerce memiliki model 
perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan 
model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang 
tidak hanya lokal tetapi juga bersifat global. Transaksi ekonomi 
secara online tersebut ditinjau dari hukum Islam dibolehkan selama 
transaksi tersebut memenuhi syarat sahnya akad. Akad mumalah 
dengan menggunakan teknologi modern seperti jual beli secara 
online merupakan problematika hukum Islam kontemporer yang 
tidak ada sandaran normatif tekstualnya271 akan tetapi ia dapat 
dianalogikan dengan transaksi jual beli yang telah ada sejak zaman 
klasik, karena hakikatnya mempunyai substansi yang sama seperti 
pada jual beli salam dan istisna.  

                                                             
270Firli Irhamni dkk, “Sistem Informasi E-Commerce Produk 
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Transaksi e-commerce dikenal istilah pengiriman barang. 
Hal ini terjadi karena biasanya antara penjual dan pembeli tidak 
tinggal berdekatan, bahkan bisa sangat jauh terpisah kota, daerah 
bahkan negara. Pengiriman dilakukan setelah selesai pembayaran 
atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam 
hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Barang 
yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada 
pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan 
antara penjual dan pembeli. Waktu yang digunakan untuk 
pengiriman tergantung jarak, lama tempuh atau kebijakan pihak 
ketiga sebagai pengirim. Apabila terjadi kerusakan barang pada saat 
pengiriman, biasanya menjadi tanggung jawab pengirim atau 
penjual.272  

Kejujuran dan kepercayaan ditekankan dalam transaksi 
online agar melahirkan at-taradhi kedua bela pihak penjual maupun 
pembeli. Apakah itu e-commerce pada transaksi bisnis berbasis 
individu ataupun perusahaan yang digerakkan sebagai medium 
pertukaran barang, jasa, dan informasi, baik antara dua buah 
institusi (business to business), maupun konsumen langsung (business to 
consumen), yang hikakatnya sama saja yaitu berbasis konsepsi at-
taradhi rela sama rela, suka sama suka, tidak ada penipuan dan 
kerugian kedua bela pihak.273 Selain itu, kelebihan penggunaan e-
commerce meliputi: 1) efektif menggunakan setiap waktu di mana 
dan kapan saja. 2) efisien mengantarkan kepuasan pelanggan, 
karena terdapat penghematan biaya. 3) e-commerce dengan mudah 
membawa penjual dan pembeli mendapatkan laba lebih besar dan 
hubungan antara pelanggan semakin erat.274  

Perubahan bentuk perniagaan pada masa kini memerlukan 
sumbangan yang besar dari pada ijtihad para ulama. Ijtihad para 
ulama yang berasaskan kemaslahatan masyarakat yang dikaji 
berasaskan sumber-sumber syariah sebagai sumber primer dan 
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sumber-sumber sekunder yang ada dalam ajaran Islam. Di antara 
sumber sekunder dalam proses analisis para ulama untuk 
menentukan hukum Islam ialah al-„urf.275 Metode al-‟urf ini sangat 
diharapkan dapat menjadi dasar terhadap berbagai macam 
problematika kehidupan yang dianggap tidak ada sumber rujukan 
yang sampai pada nash dan dalil-dalil syariah. Selanjutnya, syari‟at 
(hukum) Islam diharapkan dapat akrab, membumi, dan diterima di 
tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus 
meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.  

Secara terminologi, seperti dikemukkan Abdul-Karim 
Zaidan, al-urf berarti: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu 
masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan 
kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan” Contoh: Di 
suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan 
sehari-hari, seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya 
menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab 
dan kabul.276 „Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah 
daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. 
Sebagaimana telah maklum bahwa „urf digunakan sebagai salah satu 
acuan dalam mashab fiqh, sehingga diktum-diktum fiqh didasarkan 
pada realitas adat istiadat yang ada. Abu Sunah menegaskan betapa 
tidak semua kebiasaan dianggap sebagai „urf. Di samping karena 
berulang kali dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk 
kesepakatan pelakunya. „Urf harus bisa diterima akal sehat atau 
rasional277 atau ketegori urf as-shahihah bukan urf al-fasidah, baik 
secara kauli (lafzi) maupun amali.  

„Urf itu mengandung tiga unsur. Pertama, perbuatan yang 
berlaku berdasarkan kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan 
pertimbangan akal sehat. Ketiga, diterima oleh watak pembawaan 
manusia. Berdasarkan jenis perbuatannya, „urf terbagi menjadi dua; 
1) Urf lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 
lafal/ungkapan tertentu, 2) urf amali adalah kebiasaan masyarakat 
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yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Jual beli tanpa 
ijab dan kabul, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat atau 
garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu 
bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang 
tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan 
di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, dan lain 
sebagainya.278 Dengan demikian, sangat mudah dijalankan. 
Kebiasaan seperti ini lumrah dan hampir terjadi pada semua 
lapisan masyarakat. Tak heran bila qaulmukhtar memperbolehkan 
jenis transaksi ini sebab tradisi ini telah menjadi kebiasaan 
masyarakat yang sulit dihindari.279  

 „Urf dibolehkan dengan persyaratan. Syarat suatu „Urf 
dijadikan metode penetapan hukum dalam Islam adalah menjadi 
kebiasaan masyarakat banyak dan dilaksanakan secara terus-
menerus dan berulang-ulang, tidak bertentangan dengan nash shahih 
dan berlaku pada permasalahan yang tidak ada nash secara eksplisit 
dari al-Qur‟an dan al-Hadits.280 At-taradhi (suka sama suka) dalam 
transaksi e-commerce selain dapat dikiaskan dengan jual beli salam, 
hukumnya juga disandarkan pada „urf, karena transaksi e-commerce 
telah menjadi kebiasaan dan kebenaran umum yang ada pada 
masyarakat di abad modern ini.  

At-tardhi mengandung konsepsi keridhaan yang bersifat 
subjektif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata 
dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, 
tindakan atau isyarat. Persetujuan secara ridha untuk melakukan 
ijab dan kabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah 
memiliki kecakapan (ahliyyah), yaitu baligh dan berakal hal ini 
dimaksudkan untuk menutup kemungkinan penipuan. Oleh karena 
itu, setiap pihak harus mempunyai informasi yang komplit, 
sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena 
adanya suatu yang tidak diketahui (assymmetric information). Informasi 
yang komplet itu meliputi empat aspek yaitu, kualitas, kuantitas, 
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harga, dan waktu penyerahan. Jika empat hal itu tidak jelas bagi 
salah satu pihak, maka terjadi tadlis.  

Adanya tadlis dalam transaksi e-commerce merupakan 
suatu pelanggaran terhadap prinsip at-taradhi (suka sama suka).281 
Oleh sebab itu keridhaan dalam melakukan suatu transaksi harus 
jelas dan tidak boleh menyembunyikan apapun kekurangan dari 
transaksi yang dilakukan. Hal tersebut akan mengakibatkan 
kerugian dan dianggap sebuah pekerjaan yang batil (QS an-Nisa/4: 
29).282 Ini menunjukkan bahwa setiap transaksi muamalah harus 
didasari pada konsepsi at-taradhi. Apabila sesama umat Islam saling 
bermuamalah dengan asas ridha maka akan menimbulkan kebaikan 
antara sesama. Bermuamalah dalam Islam justru sangat dianjurkan, 
namun tidak diperbolehkan jika meninggalkan syariat yang lain283 
yang bermuara pada kerugian pihak lain. 

Hal yang mendasar dan melandasi digitalisasi ekonomi 
syariah hanya ada pada metode dan aturan main dari ajaran agama 
Islam dalam melakukan transaksi yang syar‟i menurut ajaran agama 
Islam semua urusan di dunia sudah ada aturannya dalam kitab suci 
umat Islam. Metode e-commerce dituangkan dalam algoritma dan 
dicoding dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh 
mesin komputer, sehingga secara outomaticly mesin tersebut dapat 
melakukan digitalisasi perintah yang dilakukan oleh user dalam 
melakukan transaski bisnis dengan pemilik perusahaan. Peralatan 
digititalisasi yang digunakan itu sama, yang berbeda hanyalah 
metodenya.284  

Ekonomi digital akan menjelaskan perkembangan dan 
pertumbuhan ekonomi beberapa dekade yang akan datang. 
Disadari atau tidak, sistem ini sebagai suatu sistem alternatif solusi 
bagi para penggiat ekonomi. Hal ini beralasan dikarenakan pada 
sistem e-commerce terdapat suatu transformasi baik itu jasa, 
barang maupun informasi yang dilakukan, entah itu dari satu 
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perusahaan ke perusahaan lain (biasa dikenal dengan istilah business 
to business) dan juga dari perusahaan kepada konsumen (business to 
consumen). Lebih lanjut, e-commerce bisa menjadi media persaingan 
yang sehat bagi perusahaan, baik itu perusahan besar, menengah, 
maupun kecil dalam merebut hati para konsumen.285  

F. Transaksi E-Commerce Pendongkrak UMKM 

Dalam kegiatannya, Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) memasarkan produknya ke toko-toko dan swalayan. Hal 
ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya harga produk yang 
di letakkan di toko dan swalayan biasanya relatif murah, 
dikarenakan toko atau swalayan mengambil untung dari produk 
yang dijual UMKM, alamat UMKM yang tidak disertakan setelah 
produk dijual di toko-toko dan swalayan, sehingga sulit bagi 
konsumen untuk mencari lokasi pembuatan produk. Hal ini 
menjadi kendala bagi tumbuh berkembangnya UMKM dalam 
meningkatkan intensitas usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan 
aplikasi penjualan online dalam meningkatkan pendapatan usaha 
secara mandiri.286  

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan 
penyerapan tenaga kerja, UMKM mampu menjadi prioritas atau 
tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dalam mengurangi 
masalah kemiskinan dan pengangguran. UMKM juga berperan 
dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM adalah 
alternatif yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi 
perekonomian nasional. Dibuktikan saat di tengah terpaan krisis, 
sektor bisnis ini tetap berdiri meskipun banyak perusahaan besar 
mengalami stagnasi, bahkan sampai berhenti. Meskipun 
pendapatan masyarakat menurun saat krisis moneter, namun tidak 
mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang dihasilkan 
UMKM. Berbeda dengan kondisi usaha skala besar yang justru 
bertumbangan karena permintaan pasarnya kian berkurang.287  
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UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total 
keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, atau sebanyak 56,54 juta 
unit. Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena 
terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi 
nasional, terutama pasca krisis ekonomi. Saat ini, UMKM telah 
berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan 
nasional negara Indonesia.288 Berdasarkan penelitian, e-commerce 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM.289 Penelitian 
juga menyatakan bahwa alternatif strategi pemasaran yang 
dilakukan untuk pengembangan UMKM berbasis kerajinan di 
desa-desa. Adapun alasannya: 1) Pemilik UMKM menerapkan e-
commerce agar menjadi market leader. 2) Pemilik UMKM 
memberikan branding agar muncul brand image produknya.290  

Berbagai lahan usaha saat ini telah dimasuki oleh UMKM. 
Bukan hanya di sisi retail, namun juga di sektor-sektor bisnis besar. 
Sayangnya, dari jumlah tersebut, lebih dari 90 persen masih 
bermain di ranah offline. Tentu, itu bukan jumlah yang sedikit, jika 
kita lihat dari kaca mata dunia digital. Sejatinya, sebaik-baiknya 
bisnis, para pemain UMKM itu juga dapat merambah dunia digital 
dalam sektor bisnis yang sama.291 Tahun 2014, UMKM 
memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia dalam bentuk 
membuka lapangan pekerjaan sebesar 97%, serta penyumbang 
GDP sebanyak 59%. Namun, UMKM di Indonesia masih belum 
memaksimalkan penjualannya dengan menggunakan internet. Data 
yang diperoleh dari IBM Research menyebutkan pada tahun 2013 
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terdapat 55,2 juta UKM di Indonesia, namun hanya 75 ribu 
UMKM saja yang telah memanfaatkan internet untuk bisnisnya.292  

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga pernah 
menegaskan bahwa UMKM harus benar-benar memanfaatkan 
internet sebagai bagian strategi pemasaran maupun branding 
produk. Puspayoga pun meyakini bahwa internet dapat 
meningkatkan penjualan produk UMKM, untuk selanjutnya diikuti 
dengan peningkatan produksi dan produktivitas UMKM. 
Tantangan kontinuitas dan kualitas produk yang dihadapi dengan 
baik akan membuat UMKM sukses dan cepat berkembang. Para 
pelaku UMKM tersebut terhadang kendala masih minimnya 
pengetahuan terhadap digital marketing dan electronic commerce.293  
Penelitian lain menyebutkan sebagian besar UMKM dengan 
responden di Kota Surakarta belum siap menghadapi era ekonomi 
digital. Masyarakat ekonomi digital menjadi sebuah sistem atau 
bentuk organisasi ekonomi yang berperan dalam kegiatan 
ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kredibilitas usaha kurang 
memadai, lemahnya manajemen usaha, dan kurangnya media 
promosi.294  

G. Penutup 

Transaksi e-commerce merupakan fenomena baru di abad 
kontemporer ini. Dunia telah digitalisasi sehingga menciptakan 
taransaksi yang cepat dan mudah menembus batas wilayah 
teritorial nasional maupun internasional. Perspektif ekonomi 
syariah, kemunculan hal-hal yang baru atau tradisi lama yang telah 
berkembang dan membudaya di tengah kehidupan masyarakat 
tidak selalu dipandang negatif atau tidak semerta-merta ditolak. Jika 
itu merupakan hal yang positif maka dianggap sebagai „urf. Tidak 
dapat dipungkiri kehadiran transaksi e-commerce menghasilkan 
banyak kemudahan dan kemaslahatan bagi para pelaku ekonomi, 
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akan tetapi tidak dapat dinafikan taransaksi e-commerce juga 
menciptakan dampak negatif seperti penipuan, sehingga medzalimi 
dan merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. 
Transaksi e-commerce menghasilkan kemaslahatan yang wujud di 
tengah masyarakat dibangun berdasarkan konsepsi at-taradhi. 
Kehadiran taransaksi e-commerce benar-benar menjadi peluang 
dan dapat disambut baik barbagai pelaku ekonomi terutama pelaku 
ekonomi UMKM, sehingga transaksi e-commerce mewujudkan 
ekonomi kerakyatan yang tumbuh dan berkembang. 
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BAB VIII 
CSR VS PHILANTROPY ISLAMIC: 

CORPORATION ETHICS 

 

A. Pendahuluan 

Bisnis merupakan kegiatan ekonomi sebuah korporasi yang 
menggerakan dunia globalisasi, baik dunia internasional maupun 
nasional. Bisnis merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan 
dalam kegiatan sehari-hari. Para pebisnis telah memajukan dan 
memperluas gerakan ekonomi dengan membentuk aneka macam 
jenis usaha terutama dalam bidang industri dan pertambangan. 
Mulai dari negara adidaya hingga negara berkembang telah 
melakukan berbagai macam inovasi bisnis sebagai mata 
pencaharian masyarakatnya. Begitu pula dengan Indonesia yang 
selalu berupaya untuk tetap kompetitif dengan negara-negara maju 
lainnya. Di Indonesia, perkembangan bisnis terdongkrak seiring 
dengan perkembangan teknologi dan informasi hadirnya berbagai 
macam jenis usaha di segala lini. Namun, di antara bisnis-bisnis 
yang berskala besar dalam menghasilkan keuntungan, ternyata 
masih banyak yang mengacuhkan nilai-nilai etika, seperti 
menyisahkan kerusakan pada lingkungan hidup, mengabaikan hak-
hak konsumen, dan bahkan menciptakan derita pada masyarakat. 
Oleh karena itu, terbitlah kasus-kasus amoral korporasi, implikasi 
riilnya adalah disparitas (poverty line) antara manusia kaya dan 
manusia miskin yang semakin mengangah. Kerusakan alam dan 
ekologi semakin melebar. Penyakit mewabah karena limbah 
semakin merajalela dan seterusnya. 

Etika bisnis sejatinya harus menjadi ruh sebuah korporasi, 
karena dengan kehadiran etika yang baik akan menanggalkan sifat 
kerakusan dan keegoisan yang melekat pada sebuah kerporasi. 
Dengan etika, korporasi diarahkan untuk tidak hanya memaksimasi 
keuntungan tetapi juga meminimalisir risiko terhadap pihak 
eksternal, sehingga klaim keberhasilan sebuah korporasi datang 
dari berbagai pihak terutama dari masyarakat dan negara. Untuk 
itu, korporasi harus mengedepankan kewajibannya sebagai entitas 
yang berada di tengah kehidupan sosial.  
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Bentuk etika dan tanggung jawab korporasi termuat dalam 
teori CSR (Corporate Social Responsibility), yaitu tanggung jawab sosial 
sebuah perusahaan terhadap stakeholders yang terdiri dari konsepsi 
3P (Profit, People, Planet) diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 
tentang perseroan terbatas dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Format ini selalu 
mendapatkan penekanan dari pemerintah dan masyarakat agar 
dapat diiplementasikan dengan baik oleh korporasi. Akan tetapi, 
CSR sesungguhnya masih dianggap sebuah pemikiran yang 
bermasalah, selain implementasinya yang timpang atau kurang 
maksimal, juga karena CSR merupakan upaya untuk menutup 
kebobrokan sistem ekonomi kapitalisme yang hegemonik. Satu hal 
yang perlu direnungkan bahwa CSR tidak mengadopsi kesadaran 
terhadap Tuhan yang transendental yang selalu mengawasi kinerja 
perusahaan dan tentunya akan dimintai pertanggung jawaban, dan 
berimplikasi pada kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana 
keyakinan ajaran Islam.  

Islam sejak kehadirannya telah memberikan konsepsi 
berupa penduan etis agar tata kehidupan manusia dapat berjalan 
dengan baik. Rasulullah Muhammad saw sebagai contoh abadi, 
merupakan utusan Tuhan untuk dijadikan patokan dan rujukan 
dalam menjalankan roda perekonomian, baik dalam skala bisnis 
kecil menengah dan terlebih lagi dalam skala korporasi. Nilai-nilai 
tauhid, humanistik, kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab 
dalam Islam selalu memiliki relevansi untuk diaplikasikan umat 
manusia di manapun dan kapanpun.  

Dalam rangka menciptakan atmosfer bisnis yang baik pada 
sebuah korporasi di era kontemporer ini, umat Islam ditekankan 
untuk kembali berpatokan pada nilai-nilai ajaran Islam. Hal 
tersebut, sebagaimana diteladankan Nabi Muhammad saw. yaitu 
menjalankan mekanisme korporasi berbasis etika yang 
mengandung kajujuran, kepedulian, keadilan, baik keadilan pada 
Tuhan, pada dirinya sendiri, manusia, alam, dan lingkungan. 
Diserap dari nilai-nilai tauhid yang memancarkan prilaku 
filantropis berupa pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, 
wakaf, dan seterusnya. Jika nilai-nilai tersebut terinternalisasi 
dengan baik pada korporasi, maka perusahaan itu telah 
mendapatkan nilai tambah syariah (syariah value added) yang 
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menunjang dan mempertahankan eksistensinya di masa datang, 
duniawi maupun ukhrawi. 

B. Etika Bisnis Korporasi 

Presepsi pebisnis hari ini kebanyakan bermotif untuk 
mencari keuntungan semaksimal mungkin. Aspek meteri adalah 
faktor pendorong, untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga 
menyebabkan masalah etika tidak begitu mendapatkan tempat. 
Bagi sebagian kalangan, kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan 
tidak memperhatikan etika karena beranggapan bahwa bisnis 
adalah bisnis.295 Dalam sebuah penelitian disebutkan faktor yang 
menyebabkan kurangnya etika berbisnis karena anggapan ukuran 
kinerja adalah untung rugi dalam bentuk material.296 Bisnisman 
memandang bisnis adalah bagaimana memproduksi laba yang besar 
karena laba yang tinggi merupakan simbol kesuksesan, sedangkan 
laba yang rendah melambangkan sebuah prestasi yang buruk. 
Aktivitas bisnis kini telah didominasi kecenderungan tindakan 
mengabaikan prinsip etika yang baik.  

Menurut pandangan dan keyakinan para pelaku bisnis, 
bisnis dengan modal yang besar maka korporasi dapat 
memperbesar jangkauan bisnisnya dan mendapatkan keuntungan 
yang sebesar-besarnya kendati harus meninggalkan etika. Bisnis 
merupakan persaingan modal. Seperti prinsip ekonomi pada 
umumnya dikatakan berkorban sekecil-kecilnya untuk memperoleh 
keuntungan sebesar-besarnya.297 Masalah etika bisnis dalam dunia 
ekonomi saat ini tidak begitu mendapat perhatian.  

Dunia korporasi diperkenalkan dengan istilah etika bisnis, 
diakibatkan karena banyaknya gugatan terhadap dampak buruk 
yang diproduksi oleh korporasi. Etika hadir sebagai tameng untuk 
menjawab gugatan dan kritikan yang datang dari berbagai arah. 
Para pemikir ekonomi mengartikan etika sebagai seperangkat nilai, 
tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam kaitannya dengan 
dunia bisnis. Usaha atau kegitan ekonomi dibangun berdasarkan 

                                                             
295Annisa Mardatillah, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, JIS 6, 

No.1 (2013): h. 90. 
296Sri Nawatmi, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, Fokus Ekonomi 

(FE) 9, No.1 (2010): h. 52. 
297Warjo, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi 1, No. 

2 (Januari 2013): h. 58. 



 

151 

 

pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti 
seperangkat prinsip dan norma, para pelaku bisnis yang 
mengharuskan untuk komitmen padanya dalam bertransaksi, 
berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis.298 
Oleh karena itu, etika merupakan itikad baik korporasi, 
memproduksi keuntungan dengan memperhatikan dan 
mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan yang universal, seperti 
kejujuran dan kepedulian agar visi perusahaan dapat tercapai. 

Kejujuran dan kepedulian diartikan sebagai sebuah syarat 
untuk meraih kesusksesan yang berkelanjutan dalam dunia bisnis. 
Apakah itu dilakukan oleh lembaga yang meyakini nilai-nilai 
transedental atau bahkan hanya meyakini nilai-nilai yang hanya 
bersifat profan. Perusahaan Nestle di India mengedepankan 
keuntungan yang resiprokal tidak hanya perusahaan yang 
mendapatkan profit tetapi juga pihak lain yang berkaitan dengan 
perusahaan tersebut, misalnya perusahaan meningkatkan produksi 
susu para peternak menjadi 50 kali lipat dalam waktu yang sama, 
taraf hidup para peternak juga ikut meningkat. Selain itu, Arnotts, 
perusahaan biskuit Australia yang teridentifikasi mengandung 
racun, berani menarik seluruh produknya sekalipun ada orang yang 
mau memberitahu produk mana yang beracun asal diberi sejumlah 
uang. Arnotts lebih suka menarik seluruh produknya demi 
keselamatan konsumen dan dampaknya yang luar biasa, enam 
bulan kemudian pendapatan perusahaan naik tiga kali lipat.299 

Di era modersnisasi dan globalisasi saat ini, etika kembali 
mampu memusatkan perhatian para usahawan di semua bidang. 
Oleh karenannya, berkembang sebuah rumor bahwa etika bisnis 
merupakan faktor utama yang menggerakkan produktivitas 
korporasi. Menurut pendiri General Electric Reginald Jones, 
kinerja organisasi dengan etika sangat berhubungan. Begitupun 
dengan hasil studi dari The Performance Group, sebuah 
konsorsium yang terdiri dari Volvo, Unilever, Monsanto, Imperial 
Chemical Industries, Deutsche Bank, Electrolux dan Gerling, 
menemukan bahwa pengembangan produk yang ramah lingkungan 
dan peningkatan environ mental compliance bisa menaikkan EPS 
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(earning per share) perusahaan, mendongkrak keuntungan dan 
menjamin kemudahan mendapatkan kontrak atau persetujuan 
investasi. Perusahaan bisa eksis dalam jangka panjang maka 
perusahaan tersebut harus menerapkan etika dalam bisnisnya. 
Dengan adanya etika, para pelanggan akan lebih percaya pada 
perusahaan.300 Kepercayaan ini menimbulkan komitmen dan 
loyalitas.  

C. Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu 
fenomena pertanggung jawaban sosial yang dilakukan oleh suatu 
entitas bisnis sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan 
dan masyarakat, karena dampak yang ditimbulkan dari hasil proses 
produksinya. Penerapan corporate social responsibility akhir-akhir ini 
menjadi pusat perhatian. CSR menjadi isu penting bagi perusahaan 
dan merupakan suatu informasi yang sangat vital untuk 
dipertimbangkan oleh investor dalam pengambilan keputusan 
investasi. 

Perusahaan merupakan organisasi yang aktivitasnya adalah 
memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Kegiatan 
produksi yang dilakukan oleh perusahaan menimbulkan efek 
positif dan efek negatif, khususnya terhadap masyarakat dan 
lingkungan. Hal yang menjadi perhatian adalah dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh perusahaan. Salah satu dampak negatifnya 
adalah perusahaan dalam proses produksinya menghasilkan limbah 
dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selama ini, 
perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan 
banyak keuntungan bagi masyarakat dengan memberikan 
sumbangan dari laba yang didapatkan. Namun, seiring dengan 
berjalannya waktu masyarakat mulai menyadari adanya dampak 
negatif berkepanjangan yang ditimbulkan dari operasional 
perusahaan. Jika perusahaan tidak mengatasi dampak negatif ini, 
maka akan menciptakan presespi buruk terhadap eksistensi 
perusahaan di mata para stakeholders dan shareholders.301  
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Sebagaimana halnya dalam enterprise theory, memandang 
bahwa korporasi seharusya memiliki tanggung jawab pada pihak 
eksternal, karena korporasi merupakan suatu institusi sosial yang 
beroperasi dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak 
kelompok yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan bukan 
hanya pemegang saham dan kreditur, tetapi juga karyawan, 
pelanggan, pemerintah, masyarakat, bahkan alam. Maka 
keberadaan CSR memiliki peran yang fundamental. Oleh karena 
itu, CSR merupakan bentuk implementasi etika bisnis korporasi 
yang paling fenomenal dalam enterprise theory. Dalam laporan 
keuangan, teori tersebut dikembangkan dalam memformulasi 
akuntansi lingkungan (green accounting), yaitu digunakan untuk 
mengidentifikasi, menilai, mengukur, menyajikan biaya pengelolaan 
limbah dari kegiatan operasional. Hal ini merupakan salah satu 
upaya mengungkapkan kualitas lingkungan dalam mengoptimalkan 
tanggung jawab sosial sebuah industri.302 

CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan 
oleh perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan 
alam dan sosial dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk 
tanggung jawab itu bervariasi, mulai dari melakukan kegiatan yang 
dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 
perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan reboisasi dan hal 
lainnya, pemberian beasiswa, pemberian dana untuk pemeliharaan 
fasilitas umum, sumbangan untuk desa, dan fasilitas masyarakat 
yang bersifat sosial lainnya. CSR merupakan strategi perusahaan 
yang berupaya mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan 
stakeholders.  

CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan 
keberlangsungan perusahaan jangka panjang adalah lebih penting 
daripada sekedar profitability. CSR dapat dikatakan sebagai 
kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan 
berkelanjutan (sustainable developlement) dengan cara manajemen 
dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif. Perusahaan 
menyadari bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis tidak hanya 
bertujuan mendapatkan keuntungan (profit), tetapi juga dengan 
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mempertimbangkan kesenangan hati masyarakat sekitar (people) dan 
lingkungan (planet). Perusahaan sadar dan merasa lebih damai 
apabila pelaksanaan CSR sesuai dengan harapan masyarakat dan 
lingkungan perusahaan. Perusahaan tidak hanya memenuhi 
kepuasan diri tetapi juga untuk masyarakat sekitar dan tentunya hal 
ini akan menciptakan suatu lingkungan perusahaan dan masyarakat 
yang lebih baik303 sebagaimana ekspektasinya. 

. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan kemudian hadir 
sebagai pos modern dari akuntansi sosial, sebagai bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan untuk menunjukkan kepedulian terhadap 
lingkungan produksinya atas dampak yang ditimbulkan. Akuntansi 
lingkungan sebagai bentuk pencegahan, pengurangan dan atau 
penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari 
beberapa kesempatan dimulai dari perbaikan kembali kejadian-
kejadian yang menimbulkan bencana dan pencegahan dampak 
negatif atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.304  

D. Etika Bisnis Korporasi Berbasis Syariah  

Dalam konteks Islam, dikatakan memiliki etika bilamana 
semua aktivitas mengacu pada nilai-nilai al-Quran dan al-Hadis 
atau nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal yang dianggap 
sebagai konsensus ijtihad para ulama ataupun masyarakat. Begitu 
juga dalam bisnis harus mengacu pada hukum-hukum dasar 
tersebut. Secara terminologi tentunya akan berbeda antara etika 
bisnis secara umum dengan etika bisnis berbasis syariah. Bisnis 
berbasis syariah dikendalikan oleh halal dan haram, baik dari cara 
memperolehnya ataupun proses pemanfaatannya. 

Dalam diskursus teoretis, Iwan Triyuwono memunculkan 
istilah Syariah Enterprise Theory (SET) sebagai tawaran konseptual 
bagi kejanggalan yang terdapat dalam konsepsi enterprise theory, yaitu 
sebuah teori etik yang sangat bernuansa religius kaena dilandasi 
dengan konspesi keyakinan bahwa Allah swt adalah pencipta 
tunggal alam semesta dan segala sumber daya yang ada didalamnya. 

                                                             
303Manikam Apriliani dan M. Wahyudin Abdullah, “Falsafah Kesenian 

Tanjidor pada Pelaksanaan Corporate Social Responsibility”, Multiparadigma 9, 
No. 2 (2018): h. 379. 

304Tarmizi, Rosmiaty, Devi Octavianti, dan Chairul Anwar, “Analisis 
Pengungkapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pertanggungjawaban Sosial 
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Sumber daya yang dimiliki stakeholders seluruhnya adalah 
merupakan amanah dari Allah swt yang mesti digunakan dengan 
penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan tujuan pemberi 
amanah Allah swt (QS al-Baqarah/2:254 dan 267).305 

Manusia merupakan khalifatullah fil Ardhi (wakil Tuhan di 
muka bumi). Manusia diciptakan oleh Tuhan dan ditugaskan untuk 
mengemban amanah memakmurkan bumi dengan penuh rasa ibah 
tanggung jawab. Mulanya Tuhan memberikan amanah kepada 
langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semua makhluk ciptaan 
itu enggan untuk memikul amanahnya. Lalu amanah itu 
diletekanlah pada pundak manusia QS Al-Ahzab/33: 72. Manusia 
menyanggupi karena merupakan makhluk yang diberikan potensi 
berlebih oleh Tuhan, berupa akal pikiran untuk mengemban 
amanah dengan baik. 

 Amanah merupakan salah satu sifat warisan dari Nabi 
Muhammad saw kepada umatnya untuk menjaga keseimbangan 
dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual dalam kehidupan umat 
manusia. Hal ini tertuang dalam QS Al-Mukminun/23:8: “yang 
termasuk orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang 
selalu menjaga amanah-amanahnya”. Dalam etika korporasi 
berbasis syariah selayaknya perusahaan menyadari eksistensinya, 
bahwa ia hidup berpijak pada alam, alamlah yang berbaik hati 
menyambutnya lalu menyediakan tempat dan bahan baku untuk 
beroperasi. Perusahaan tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. 
Ia bagian daripada entitas publik. Masyarakatlah yang memberikan 
sokongan dan dukungan agar ia eksis dan dapat beraktivitas.  

Etika besnis berbasis syariah melarang semua bentuk 
transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah. Sebuah 
bentuk transaksi yang hanya semata berdasarkan pada eksploitasi 
dan spekulasi, yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak 
yang terlibat bisa menarik keuntungan namun dengan merugikan 
pihak lain.306 Al-Quran sebagai sumber nilai, telah memberikan 
batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsipil yang harus 
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dijadikan acuan dalam mengelola sebuah korporasi. Term al-batil, 
al-fasad, dan al-zalim yang disebutkan dalam al-Quran dapat 
difungsikan sebagai landasan bagi tindakan yang bertentangan 
dengan prilaku yang dibolehkan al-Quran dalam berbisnis. 
Rasulullah Muhammad saw memberikan teladan untuk diadopsi 
umat Islam di era klasik maupun kontemporer seperti selalu 
berupaya berbuat benar dan jujur. 

 Kejujuran dan kebenaran merupakan tolok ukur kualitas 
kepribadian dan moral yang baik. Tanpa kejujuran, korporasi tidak 
dapat mengalami kemajuan yang signifikan, karena tidak jujur 
berarti tidak seia-sekata dan ini berarti belum berani mengambil 
sifat yang lurus dan benar. Kejujuran akan mengantarkan pada 
sikap saling terbuka, saling pengertian dan saling bersikap secara 
wajar, yaitu memperlakukan sesuatu menurut standar-standar yang 
diharapkannya dan digunakan oleh orang lain terhadap dirinya.307 

Rasulullah Muhammad saw dalam melakukan transaksi 
bisnis menggunakan kejujuran sebagai kode etik. Gelar al-Amin 
(dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Mekkah berdasarkan 
perilaku Muhammad pada setiap harinya sebelum ia menjadi 
pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala hal.308 Dalam al-Qur‟an 
ketidakjujuran merupakan sebuah tindakan yang tercela 
sebagaimana firman Allah swt QS al-Mutaffifin/83:1-5. Dalam 
kajian lain, untuk membangun transaksi ekonomi berbasis syariah, 
ada asas-asas tertentu yang perlu diperhatikan. Contoh dan 
dijadikan sebagai rujukan adalah asas transaksi syariah yang telah 
disusun oleh Ahli Akuntansi Indonesia seperti:309  

1. Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai 
universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi 
kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum 
dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah 
menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh 

                                                             
307Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Cet. 3; 

Depok: Kencana, 2017), h. 355-356. 
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Graha Akuntan, 2007), h. 6-9. 
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manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh 
mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah 
dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal 
(ta‟aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta‟awun), 
saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi 
(tahaluf). 

2. Prinsip kemaslahatan (maslahah) merupakan segala bentuk 
kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, 
material dan spiritual, serta individual dan kolektif. 
Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur, yakni 
kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa 
kebaikan (tayyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang 
tidak menimbulkan kemudharatan.  

3. Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi 
keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan 
publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan 
keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.  

4. Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan 
oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, 
sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil 
„alamin). 

Dunia ilmu pengetahuan pada dasarnya terus mengalami 
dinamika baik dalam dunia teoretis maupun dalam dunia praktis. 
Demikian juga dalam tataran pembahasan etika bisnis syariah, dari 
berbagai penjabaran konsep terdapat perbedaan-perbedaan, namun 
pada dasarnya prinsip ataupun asas transaksi etika bisnis syariah 
mencakup berbagai aspek, baik spiritual, ekonomi maupun sosial. 
Perusahaan harus menyadari bahwa ia ada dari ketiadaan karena 
berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa diciptakan segala bentuk 
faktor produksi untuk kepentingannya.  

Sudah seyogyanya perusahaan memiliki sifat amanah yang 
merupakan mandat dari Tuhan dalam mempertanggung jawabkan 
sistematika operasionalnya. Kinerja perusahaan selayaknya tidak 
hanya ditujukan untuk kepentingan direct participant manajer, 
karyawan, pemegang saham, pemerintah, kreditur, dan sebagainya 
agar dapat memperolah inisial perusahaan yang berlabelkan go 
public, tetapi kinerja perusahaan juga harus berimplikasi secara 
positif terhadap inderect participant (masyarakat dan lingkungan) serta 
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yang paling penting adalah pertanggung jawaban terhadap Tuhan 
yang Maha Esa. 

E. Filantropis Islam 

Filantropis merupakan istilah yang mangarah pada bentuk 
kebaikan, rasa empati dan kepedulian, atau lebih familiar filantropis 
disejajarkan dengan makna kedermawanan sosial. Perhatian dan 
kepedulian terealisasi dengan berderma, baik berderma dengan 
bentuk pikiran, tenaga, maupun dalam bentuk material. Filantropis 
merupakan bentuk kepekaan yang melahirkan kohesi sosial, karena 
di dalamnya termuat rasa solidaritas, rasa altruistik, sehingga 
mampu menciptakan koneksivitas dan relasi antara sesama 
manusia dengan baik dan harmonis.  

Dalam Islam, untuk menyalurkan aspirasi filantropis 
terdapat beberapa instrumen dan istilah yang disuguhkan sebagai 
wasilah di antaranya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf dan 
seturusnya. Beberapa istilah tersbut merupakan media bagi umat 
Islam untuk mengekspresikan bentuk kepeduliannya terhadap 
makhluk lain. Rasa peduli selalu mendapatkan rangsangan dari 
kitab suci, hal ini dimaksudkan untuk selalu menstimulasi agar rasa 
peduli terpelihara, selalu hidup tumbuh dan berkembang pada 
masyarakat muslim. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepedulian 
terhadap sesama merupakan modal sosial yang sangat penting bagi 
pelestarian hidup manusia. Filantropis dalam Islam lahir karena 
keimanan (faith based) yang bersifat teologis, sehingga domainnya 
tidak hanya tertuju pada sesama manusia, tetapi yang lebih esensial 
adalah tertuju pada Allah swt. Berikut ini beberapa klasifikasi 
filantropis yang terpancar dari ayat-ayat suci. 

Wakaf 

Ayat-ayat suci yang dijadikan rujukan dalam persoalan 
wakaf dalam al-Qur‟an, yaitu terdapat dalam QS Ali-Imran/3: 92. 
Dan di dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah/2: 267. Serta ayat-ayat 
lainnya yang memiliki pembahasan relevan dengan ayat-ayat 
tersebut. Dalam beberapa dekade belakangan ini, pembahasan 
menganai wakaf di Indonesia cukup masif dan intensif, baik dari 
pemerintah maupun kalangan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi 
karena prinsip dari ajaran wakaf telah mewarnai kehidupan umat 
muslim sepanjang sejarahnya, apalagi di era modern ini. Akibat 
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disparitas sosial, umat kian membutuhkan bantuan perekonomian. 
Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan 
ekonomi, eksistensi wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai 
salah satu aspek filantropis Islam yang berdimensi spiritual, unsur 
sadaqah jariyah, wakaf merupakan ajaran yang menekankan 
pentingnya kepedulian terhadap sosial. Apalagi realitas umat Islam 
yang dilanda kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.310 

Wakaf merupakan aspek filantropis yang sangat urgen, 
karena secara langsung menyetuh masyarakat yang papa, lemah, 
dan tertindas, gap atau kerenggangan antara pihak yang surplus 
financial dan dan pihak yang defisit financial dengannya dapat teratasi. 
Wakaf memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa 
negara menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola wakaf dan 
memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat baik dan 
mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan termasuk 
Indonesia.311 

 Wakaf mesti dapat digerakan dengan masif agar problema 
ketimpangan dapat terselesaikan dengan baik. Praktik wakaf yang 
menyentuh berbagai dimensi sepanjang sejarahnya mampu 
meluaskan maslahat bagi masyarakat banyak. wakaf tidak hanya 
menjadi sarana ibadah, namun juga solusi bagi permasalahan 
ekonomi yang melanda umat Isalam. Oleh karenanya, wakaf 
merupakan jenis filantropis yang dapat menjadi penyangga 
perekonomian umat. 

Zakat 

Zakat dalam perjalanan sejarah merupakan pilar utama 
penopang perekonomian yang berfungsi mereduksi kemiskinan, 
keangkuhan dan keterbelakangan meteril maupun moril. Perhatian 
Islam yang besar terhadap penanggulangan problema kemiskinan 
dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam 
semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Mekkah saat umat 
Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan, dikejar-kejar, 
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belum memiliki pemerintah dan oraganisasi politik sudah 
mempunyai kitab suci al-Qur‟an yang memberikan perhatian yang 
penuh terhadap masalah-masalah kepedulian sosial.312 

Berzakat merupakan perintah wahyu bersumber langsung 
dari Allah swt melalui ayat-ayat dalam firmanya. Saking pentingnya, 
Allah swt selalu mempersandingkannya dengan perintah 
mendirikan shalat yang notabenenya adalah tiang penopang dari 
agama Islam itu sendiri. Kata zakat dalam al-Qur‟an disebut tiga 
puluh kali, dua puluh tujuh kali di antaranya disebut bersandingan 
dengan shalat.313 Hal ini mencerminkan bahwa zakat merupakan 
filantropis yang urgen dan sangat sentral keberadaannya. Tidak 
jauh beda dengan eksistensi shalat itu sendiri karena menunaikan 
zakat merupakan episentrum penggerak dan pendongkrak aktivitas 
perekonomian. Tumbuh kembangnya suatu perekonomian sama 
dengan tumbuh kembangnya suatu peradaban, demikian pula 
sebaliknya tersendatnya perputaran roda perekonomian suatu 
bangsa sama dengan akan hancur dan jatuhnya sauatu peradaban. 
Oleh karenanya, zakat sesungguhnya lebih dari filantropis itu 
sendiri, ia tidak hanya bersifat option tetapi bersifat obligation. 

Realitas sejarah telah mendeskripsikan dengan gamblang ke 
depan akan keseriusan terkait pendistribusian dana zakat. Generasi 
awal yang telah menyusun fondasi peradaban Islam telah 
mencotohkannya. Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq pengganti 
Rasulullah saw sebagai kepala negara, banyak suku Arab yang 
membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau 
mengerjakan shalat. Sikap Abu Bakar dalam hal ini betul-betul 
merupakan suatu sikap yang membuat sejarah tidak ada 
tandingannya. Ia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan 
antara ibadah jasmaniah (shalat) dari ibadah kekayaan (zakat). Ia 
tidak mundur sedikitpun dari tekadnya untuk memerangi mereka 
(orang-orang yang enggan membayar zakat).314 Abu Bakar yang 
dari awal telah mengawal dan menjalani hidup bersama Islam dan 
Rasulullah saw betul-betul yakin dengan segala pertimbangan akan 
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kebenaran tindakannya itu. Keputusan tersebut sukses dan dapat 
mengantarkan Islam ke depan pintu gerbang puncak kejayaannya. 

Oleh karena itu, besarnya perhatian umat Islam terhadap 
kesadaran, perenungan dan perealisasian perintah shalat dalam 
kehidupan realitas dewasa ini. Mestinya tidak kalah besar perhatian 
dan keseriusannya terhadap perintah nash dalam membumikan 
dalil-dalil syariah yang berbicara mengenai zakat. Apalagi 
kemiskinan sedang mewabah di tengah kehidupan umat. 
Sebagaimana perintah Allah swt dalam QS al-Taubah/9:103, yaitu 
kewajiban untuk mengambil zakat pada entitas sosial yang telah 
terketogori memenuhi syarat, demikian peruntukannya telah jelas 
sebagaimana yang terkandung dalam QS al-Taubah/9: 60. Ayat-
ayat tersebut merupakan bentuk filantropis Islam yang riil berada 
di tengah kehidupan masyarakat. 

Selain dari dua instrumen filantropis Islam yang sangat vital 
tersebut juga terdapat beberapa jenis lainnya, seperti infak, 
sedekah, dan hibah. Kepedulian tersebut berupa kontribusi 
meterial, maupun nonmterial untuk mendongkrak pembangunan 
perekonomian umat, seperti bantuan pengembangan sarana 
ibadah, bantuan kemanusiaan, bantuan bencana alam, hadiah 
untuk mempererat hubungan sosial dan seterusnya yang dapat 
melahirkan kecintaan terhadap alam dan sesama umat manusia.  

F. Etika Bisnis Korporasi Berbasis Filantropis Islam 

Sebagaimana diungkap dalam sebuah penelitian bahwa 
kesadaran bisnis yang dilandasi dengan etika mulai disadari oleh 
para pengusaha muslim. Dalam ajaran Islam telah memberikan 
tuntunan bagaimana berbisnis yang sesuai dengan norma-norma 
ajaran Islam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw yang 
merupakan pebisnis ulung dengan berbagai keutamaan sifat 
beliau315 yang senang berderma. Etika bisnis berbasis filantropis 
Islam mengajarkan prilaku baik dan tanggung jawab dalam bisnis 
baik pada dirinya sendiri, masyarakat maupun lingkungan. Konsep 
bisnis yang ditawarkan oleh Rasulullah yaitu:316 

a. Customer Oriented 
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Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer 
oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan 
pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah saw 
menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan 
kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan 
dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat 
merugikan salah satu pihak. 

b. Transparansi 

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan 
kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi 
prinsip utama. Transparansi terhadap kosumen adalah ketika 
seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, 
unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan 
merugikan pihak lain, termasuk konsumen.  

c. Persaingan yang Sehat  

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala 
cara, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. 
Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam 
kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai 
usaha mematikan pesaing, tetapi dilakukan dengan memberikan 
sesuatu yang terbaik bagi usahanya dan terbaik bagi masyarakat dan 
lingkungan. 

d. Fairness  

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasul. 
Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh 
karena itu, Nabi Muhammad saw selalu tegas dalam menegakkan 
keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar 
hak orang lain tidak terganggu, selalu ditekankan dalam menjaga 
hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari 
keadilan. Keadilan adalah tawazun (keseimbangan) antara berbagai 
potensi individu, baik moral maupun material. Ia adalah tawazun 
antara individu dan komunitas (masyarakat). Kemudian antara satu 
komunitas dengan komunitas yang lain dan tidak ada jalan menuju 
tawazun ini, kecuali dengan mengacu pada nilai-nilai syariah dari 
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kitab suci serta hikmah yang Ia turunkan,317 sehingga dapat 
memenpancarkan rahmat bagi semua. Sebagaimana dalam QS. Al-
Anbiya/21:107 

 ٍَ ٛ ًِ هَ هۡؼََٰ خٗ نِّ ًَ كَ إِلََّ سَحۡ يَبَٰٓ أسَۡعَهََُٰۡ َٔ ٔٓ٧ 
Terjemahnya:  

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 

Rahmat merupakan istilah yang digunakan untuk 
mengetahui suatu entitas dapat memberikan kebaikan berupa kasih 
sayang kepada berbagai pihak. Termasuk dalam hal ini korporasi 
yang mesti dapat memancarkan berbagai macam kebaikan, baik 
kepada direck parsitispant maupun inderect pertisipan. Hakikat 
korporasi merupakan elemen yang diamanahi Allah swt untuk 
mengelola alam, sehingga dapat menghasilkan banyak manfaat. 
Tidak sebaliknya menimbulkan kerusakan. Tata kelola perusahaan 
tidak hanya dimintai pertanggung jawaban oleh manusia, tetapi 
juga akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah swt. Korporasi 
memiliki dimensi dengan alam, masyarakat, dan negara. Dalam 
teori sebelumnya, bentuk pertanggung jawaban korporasi terhadap 
alam dan sosial adalah implementasi konsepsi CSR. 

 Sementara dalam Islam, instrumental tanggung jawab dan 
kepedulian terhadap sosial dan alam adalah melaui elemen-elemen 
yang ada dalam filantropis Islam, seperti dan zakat, wakaf, infak, 
sedekah dan lain sebagainya. Keunggulan nyata sektor voluntary 
Islam terletak pada kenyataan bahwa sektor ini meniggalkan 
sejarah dan budaya yang sangat sarat dengan nilai-nilai 
kemanusiaan. Saat ini kemajuan teknologi informasi sudah begitu 
canggih, kegiatan-kegiatan voluntary Islam sebenarnya memiliki 
potensi yang tinggi untuk dioperasionalkan secara masif.318 Ruang 
lingkup korporasi mesti memberikan ruang untuk terealisasinya 
konsepsi filantropis dalam Islam, sehingga masyarakat yang masih 
berjibaku dalam kemiskinan dan keterbelakangan dapat 
diberdayakan (community development).  

                                                             
317Yusuf Qardhawi, Daurul qiyan wal akhlaq fil iqti-shodiq Islam, Terj. 

Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, 
Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 396. 

318M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan 
Islam (Jakarta : CIBER-PKTTI-UI., 2001), h. 25. 
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Etika bisnis yang berbasis filantropis Islam, dapat terealisasi 
dalam laporan keuangan korporasi sebagai bentuk tanggung jawab 
terhadap alam, Tuhan, dan manusia. Perusahaan dapat membuat 
akun atas sumbangsi secara riil dalam menjaga kelestarian alam dan 
lingkungan minimal di tempat perusahaan itu beroperasi, seperti 
melakukan reboisasi, mengurangi berbagai polusi dan limbah serta 
yang lainnya. Pertanggung jawaban kepada manusia dapat 
berbentuk kedermawanan sosial terutama pada masyarakat yang 
hidup di lingkungan sekitar yang terurai dalam laporan 
keuangannya, seperti membangun fasilitas umum, memberikan 
beasiswa, melakukan bakti sosial, dan lain-lain. Selain itu, 
pertanggung jawaban yang terpenting kepada Tuhan penguasa 
alam semesta, yang termanifestasi dari kesadaran spritual 
perusahaan.  

G. CSR Vs Etika Bisnis Berbasis Filantropis Islam 

Islam merupakan agama yang damai dan selalu 
menitikberatkan kebaikan bagi penganutnya. Berbicara mengenai 
kemaslahatan umat, lingkungan, dan alam, sama halnya dengan 
berbicara mengenai penerapan corporate social responsibility. Jika 
ditelisik pada uraian sebelumnya, penerapan corporate social 
responsibility khususnya di Indonesia syarat dengan nilai-nilai 
kepedulian. Namun, jika diteropong lebih jauh didapati bahwa 
CSR ternyata hanya sebagai penggugur kewajiban terhadap amanah 
undang-undang mengenai analisis lingkungan hidup (Amdal). Islam 
mengajarkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu didasari dengan 
akal pikiran dan keikhlasan sebagai bentuk ibadah seorang hamba 
kepada Allah swt. Alam merupakan amanah yang dititipkan oleh 
Allah swt kepada manusia sebagai makhluk-Nya yang paling 
sempurna dan merupakan tempat manusia dan makhluk lainnya 
beraktivitas dalam menjaga kelangsungan hidup. Kerusakan alam 
(lingkungan hidup) yang disaksikan sekarang ini merupakan akibat 
dari perbuatan umat manusia yang bertindak irasonal, karena 
mementingkan hasrat kerakusannya. Allah Azza wa Jalla 
menyebutkan firman-Nya dalam QS. Ar-Rum/30:41: 

ُٓىۡ  هُٕاْ نَؼهََّ ًِ ُٓى ثؼَۡطَ ٱنَّزِ٘ ػَ ذِ٘ ٱنَُّبطِ نِٛزُِٚقَ ۡٚ ب كَغَجَذۡ أَ ًَ ٱنۡجَحۡشِ ثِ َٔ شَ ٱنۡفَغَبدُ فِٙ ٱنۡجشَِّ  َٓ ظَ

 ٌَ  ٔٗ ٚشَۡجِؼُٕ

Terjemahnya:  
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“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan 
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. 

Mencari keuntungan dalam Islam harus kompatibel dengan 
iman yang baik, akidah yang baik, keyakinan kepada Allah swt. 
Kebaikan yang kita lakukan di dunia jika disadari dengan akal sehat 
merupakan profit dunia yang akan menjadi profit akhirat.319 Tetapi 
apabila sebaliknya, justru kehancuran yang didapatkan.320 
Sebagaimana diungkap dalam sebuah penelitian bahwa kesadaran 
bisnis yang dilandasi dengan etika mulai disadari oleh para 
pengusaha muslim. Apalagi di dalam ajaran Islam memang telah 
memberikan tuntunan bagaimana berbisnis yang sesuai dengan 
etika yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Seorang pebisnis 
ulung dengan berbagai keutamaan sifatnya321 yang jujur, adil, dan 
senang berderma. Intinya, manusia merupakan pantangan besar 
dari kitab suci untuk tidak memakan harta antara sesama dengan 
jalan yang batil (QS al-Nisa/4:29). Apalagi dengan merusak alam 
dan lingkungan hidup, firman Allah swt QS al-Baqarah/2:11. 

 ٌَ ٍُ يُصۡهِحُٕ ب ََحۡ ًَ اْ إََِّ َٰٕٓ ُٓىۡ لََ رفُۡغِذُٔاْ فِٙ ٱلۡۡسَۡضِ قَبنُ إرِاَ قِٛمَ نَ َٔ ٔٔ 

Terjemahnya:  
“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu 
membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: 
"Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan 
perbaikan". 

Kesadaran umat untuk kembali kepada nilai-nilai etis ajaran 
Islam harus diutamakan dan mesti mempengaruhi aktivitas usaha. 
Konsepsi etis ditinjau dari perspektif ekonomi syariah berbicara 
tidak hanya persolan keuntungan yang menajdi perioritas teteapi 
bisnis tidak akan sunyi dari nilai-nilai spiritualisme yang diyakini 
mampu mengantarkan pada keselamatan dunia (perthatian 

                                                             
319Putri Pratama dan Jaharuddin, “Rekonstruksi Konsep Profitabilitas 

dalam Perspektif Islam”, Ikraith-Humaniora 2, No. 2 (2018): h. 103. 
320Putri Pratama dan Jaharuddin, “Rekonstruksi Konsep Profitabilitas 

dalam Perspektif Islam”, h. 103-104. 
321Norvadewi, “Bisnis dalam Perspektif Islam Telaah Konsep, Prinsip 

dan Landasan Normatif”, h 35. 
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terhadap alam dan lingkungan) dan akhirat. Falsafah etika bisnis 
syariah dapat ditelusuri dalam al-Quran surah al-Maidah/5:32 
tentang menjaga lingkungan dan melestarikannya, QS. al-
Hasyr/59:7 tentang upaya untuk menghapus kemiskinan. QS. al-
Maidah/5:103 tentang mendahulukan sesuatu yang bermoral 
bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun 
mendatangkan keuntungan yang lebih besar.  

Dalam sharia enterprise theory, sumber daya yang dimiliki para 
stakeholders adalah amanah dari Allah swt. Jadi, perlu adanya 
pertanggung jawaban sebagai bentuk ketaatan hamba kepada 
Tuhannya. Penerapan corporate social responsbility yang seharusnya 
adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat dilakukan dengan asas 
kedermawanan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan hidup masyarakat. Namun sayangnya, merujuk pada 
berbagai fenomena dalam praktik corporate social responsibility 
sepertinya belum diterapkan sesuai dengan manfaat dan tujuannya. 
Masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan aspek 
spiritual dari penerapan corporate social responsbility. 

Penelitan Iwan Triyuwono mencoba melakukan kajian yang 
mendalam mengenai karakusan dan keegoisan korporasi yang 
berkembang di era modern ini. Menurutnya, teori tentang CSR 
merupakan sebuah topeng untuk menutupi kegagalan ekonomi 
kapitalisme yang sangat jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena 
itu, menurutnya perlu ada teori baru yang ia sebut dengan syariah 
interprise theory sebagai dasar membangun korporasi yang 
berkeadilan. Korporasi modern dianggap terlalu profit oriented, 
individualistik, dan egoistik. 

Oleh karena itu, perlu adanya sebuah konstruksi konsep 
untuk memadukan sifat idividualisme dan humanisme. Konsep 
tersebut merupakan turunan dari konsep metafora amanah yang 
ada dalam al-Qur‟an (QS al-Baqarah/2:30). Syariah interprise theory 
berorientasi pada stakeholders dan natural environment sebagai wujud 
pertanggung jawaban pada Tuhan, manusia, dan lingkungan. 
Stakeholders di sini menurut Iwan Triyuwono, dibedakan dua 
golongan, yaitu: direct stakeholders yang memberikan kontribusi 
langsung pada perusahaan (seperti: pemegang saham, manajemen, 
karyawan, kreditor, dan lain-lainya) dan inderect stakeholders yang 
tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (seperti: fakir, 
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miskin, dan lain-lain). Dalam Islam, semangat tersebut merupakan 
upaya perealisasian dari konsepsi filantropis Islam zakat, wakaf, 
infak dan sedekah. 

Zakat misalnya, telah menjelma menjadi tradisi masyarakat 
muslim nusantara di setiap akhir bulan Ramadhan sejak era klasik 
hingga hari ini, yaitu saling berbagi dan saling menyantuni. Muzaki 
berbagi dan menyantuni mustahik orang-orang fakir miskin 
sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Taubah/9:60. 
Masyarakat meyakini bahwa dengan mengeluarkan zakat, harta 
dapat dibersihkan dari hasil transaksi ekonomi yang dianggap 
subhat dan mensucikan jiwa manusia dari sifat keserakahan. Zakat 
dapat berupa zakat fitrah (perorangan) dan zakat maal (harta). Di 
era kontemporer ini dapat dilihat betapa menjamurnya perusahaan-
perusahaan yang bergerak diberbagai bidang, beroperasi lalu 
memiliki banyak aset dan menghasilkan banyak keuntungan. Jika 
para petani dibebankan kewajiban zakat 5% sampai 10% dari hasil 
pertaniannya, disetiap kali panen. Bagaimana dengan eksistensi 
perusahaan?  

Para ulama kontemporer kembali melakukan perenungan 
dan perundingan untuk memikirkan dinamika dari realitas yang 
ada, sehingga lahirlah buah pikiran tentang zakat perusahaan. 
Dalam Muktamar Ulama Internasional tentang zakat di Kuwait 
April 1984, direkomendasikan bahwa perusahaan wajib 
mengeluarkan zakat karena keberadaannya sebagai wadah usaha 
menjadi badan hukum (recht person), termasuk ke dalam syakhsyan 
i‟tibaran (badan hukum yang dianggap orang). Di Indonesia, zakat 
perusahaan terformalisasi dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang 
pengelolaan zakat menjelaskan bahwa perusahaan sebagai 
objek/harta dikenai zakat (bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b). UU 
No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf 
c (perniagaan) dan huruf g (perindustrian) serta Peraturan Menteri 
Agama (PMA) No. 52 tahun 2014. 

Nominal zakat perusahaan dikeluarkan sebesar 2,5%. Para 
alim ulama menganaologikan pada zakat barang dagangan yang 
mempunyai nisab (kadar) 85 gram emas dan haul selama setahun. 
Cara menghitung zakat perusahaan terdapat beberapa versi ada 
yang berdasarkan pada rumus laba bersih setelah kurang pajak 
dikalikan 2,5%, dan ada perhitungan laba sebelum kurang pajak 
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dikalikan 2,5%. Rumus yang kedua ini sebagaimana yang 
diimplementasikan oleh Bosowa Group tahun 2016 saat 
mengeluarkan zakat perusahaannya yaitu mengikut pada model 
perhitungan dan pengelolaan zakat dari Syarikat Tafakul Malaysia 
Sdn Berhand. Eksistensi perusahaan di tengah kehidupan 
masyarakat hingga hari ini masih segar untuk dibahas. Ada 
anggapan bahwa perusahaan beroperasi tidak hanya membuahkan 
keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga membuahkan kesedihan 
bagi alam dan manusia.  

Citra perusahaan sangat berpengaruh pada produk atau 
kinerja yang dihasilkan. Perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa 
adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, hadirnya zakat 
perusahaan harusnya mengilhami perusahaan untuk melakukan 
evaluasi terhadap kontribusinya pada kehidupan sosial. Zakat 
perusahaan hakikatnya tidak hanya sebagai bentuk altruisme yang 
kering dari nilai-nilai spiritual, tetapi merupakan bentuk penekanan 
terhadap sifat egoisme dan kerakusan yang tertanam pada 
perusahaan. Selain itu, zakat perusahaan merupakan bentuk 
tanggung jawab horizontal kepada Allah swt sang pemilik hakiki 
alam semesta.  

Eksistensi zakat perusahaan sangat urgen, walaupun secara 
teoretis dalam perusahaan terdapat konsepsi CSR (corporate social 
responsibility), namun tanpa dibarengi motivasi spiritual pada diri 
perusahaan bisa saja implikasinya hanya sebatas diniawi, tidak pada 
ukhrawi, tetapi jika orientasinya adalah zakat maka ia memuat tiga 
aspek sekaligus yaitu aspek meterial, sosial dan spiritual. Atau 
dengan kata lain, berorientasi pada duniawi dan ukhrawi, jasmani 
dan rohani.  

Selain zakat juga terdapat wakaf yang menjadi instumen 
utama filantropis dalam Islam. Wakaf secara produktif telah lama 
dilakukan negara Mesir, misalnya Universitas al-Azhar dalam 
menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. 
Mereka mengelola gudang atau perusahaan di terusan Suez, 
sehingga universitas al-Azhar dapat mengambil hasilnya untuk 
keperluan pendidikan. Bahkan tak heran pemerintah Mesir 
meminjam dana Wakaf dari al-Azhar untuk operasionalnya. Di 
Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan 
perkantoran, areal tersebut dipersewakan dan hasilnya digunakan 
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untuk kegiatan umat Islam. Demikian pula di Universitas 
Zaituniyyah Tunis, wakaf mampu menjadi alat untuk 
mensejahterakan umat terutama di sektor pendidikan.322 
Pernyataan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil „alamin 
kompatibel akan dengan CSR yang sustainable development. Bilamana 
ruh spiritual menjiwainya hingga berefek pada pembangunan 
berkelanjutan dunia dan akhirat, yang dapat mewujudkan 
kesejahteraan bagi semua. 

H. Penutup 

Etika bisnis merupakan kode etik perilaku pengusaha dan 
korporasi berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan 
tuntunan dan pedoman berprilaku dalam menjalankan kegiatan 
perusahaaan atau aktivitas usaha yang mencakup seluruh aspek 
yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga 
masyarakat. Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam bahasa 
Indonesia disebut dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan 
adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan 
sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan.  

CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan 
terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable) dengan 
cara minimimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak 
positif. Akan tetapi dalam pandangan Islam, CSR tidak cukup pada 
konsepsi seperti itu tetapi mesti ditunjang dengan nilai-nilai 
ketuhanan hingga pada akhirnya CSR tidak bermotif spekulatif 
mengelabui masyarakat atau hanya menjalankan amanah undang-
undang untuk memuluskan kepentingannya, tetapi memang lahir 
dari hati nurani. Sebuah korporasi akan terjamin keberlanjutannya 
bilamana memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup dan 
dimensi spiritual. CSR dalam ekonomi syariah ditunjang berbagai 
jenis dana filantropis di antaranya dana zakat, wakaf, infak, sedekah 
dan seterusnya. Islam memiliki ruh kepedulian terhadap 
lingkungan, alam dan masyarakat. Jika CSR dapat menginternalisasi 
etika bisnis berbasis filantropis Islam maka dapat dikatakan CSR 
merupakan konsepsi CSR yang religionis dan humanis. 

 

                                                             
322Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan dan 

Implementasi (Cet. 1; Makassar: UIN Alauddin Press, 2012), h. 57. 
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