
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 28 TAHUN 2014 

TENTANG HAK CIPTA 

 
PASAL 113 

KETENTUAN PIDANA 

SANKSI PELANGGARAN 

 
 
 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

 



Keuangan dan Bank Syariah iii 

 
 

 

KEUANGAN DAN BANK 

SYARIAH 
 

 

 

 

Oleh: 

St. Hafsah Umar M.Ak., Supriadi, S.E.I., M.E.I., Trimulato, 

M.Si., Dr. Siti Fatimah, SE., M.M., Muhlis, S.E., M.E., 

Dra. Hj. Nuraeni Gani, MM., Ismawati, S.E., dan M.Si., 

Dr. Sudirman, M.Si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



St. Hafsah Umar M.Ak., Supriadi, S.E.I., M.E.I., dkk. iv 

 

 

Keuangan dan Bank Syariah  
 

 

 
Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia 
oleh Penerbit Global Aksara Pers  
 
ISBN: 978-623-462-244-7 
x + 227 hal; A5 
Cetakan Pertama, Januari 2023 
 
copyright ©Januari 2023 Global Aksara Pers 
 
Penulis : St. Hafsah Umar M.Ak., Supriadi, S.E.I., M.E.I., Trimulato, M.Si., 

Dr. Siti Fatimah, SE., M.M., Muhlis, S.E., M.E., Dra. Hj. Nuraeni 
Gani, MM., Ismawati, S.E., dan M.Si., Dr. Sudirman, M.Si. 

Penyunting : Alaika Muhammad Bagus 
Desain Sampul : Arum Nur Laili 
Layouter : Isa Saburai  
 
 
Hak Cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara 
apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit. 

 

 
Diterbitkan oleh: 

 

 

 

CV. Global Aksara Pers 
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021, No. 282/JTI/2021 
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya 
+628977416123/+628573269334 
globalaksarapers@gmail.com 

 

mailto:globalaksarapers@gmail.com


Keuangan dan Bank Syariah v 

 

PRAKATA 

 

 

 

SEGALA Puji kepada Allah SWT yang telah menciptakan 

manusia dan mengjarkan kepada mereka untuk berilmu 

dan mengajarkan Al-Quran. Salawat dan juga salam kami 

kirimkan kepada nabi junjungan kita Rasulullah saw. yang 

telah mencurahkan segenap usahanya, perjuangan dan 

pengorbanannya untuk menegakkan agama islam dan 

membawa manusia kepada kebahagiaaan. Salawat serta 

salam juga untuk keluuarga, keturunan, sahabat-sahabat, 

Rasulullah serta seluruh kaum muslimin yng diberkati oleh 

Allah SWT. 

Buku yang ada dihadapan saudara sekalian ini berisikan 

tentang pelajaran dan literasi terkait keuangan dan 

perbankan syariah yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM). Sebagai suatu 

pengantar dan bahan ajar untuk memahami dan men-

dalami ilmu Keuangan dan perbankan Syariah.  
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Semoga buku ii bisa berguna bagi khalayak banyak 

khususnya kepada pengajar dan mahasiswa yang sedang 

dalam tahap menyelesaikan studinya, dan juga untuk kita 

semua dalam melaksanakan kewajiban yaitu belajar dan 

meningktkan ilmu pengetahuan, dan pada intinya untuk 

menjalankan Ajaran Allah SWT dalam setiap aspek 

kehidupan. 

Demikian kata pengantar dari kami selaku penulis buku 

ini, penulis jug mengucapkan terima kasih banyak kepada 

para dosen, mahasiswa, cendekiawan muslim, Praktisi dan 

akademisi, Regulator dan pemerintah, yang telah banyak 

membantu dalam memberikan sebuah ide dan pemikiran 

sehingga terciptalah tulisan ini.  

 

Makassar, Desember 2022 
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MENGENAL BANK SYARIAH 

Oleh: Supriadi, S.E.I., M.E.I. 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi bagi 

perekonomian nasional untuk segala permasalahan 

bangsa yang dihadapi. Hadirnya perbankan syariah 

bertujuan untuk mempromosikan dan mengembang-

kan prinsip-prinsip syariat Islam (Andri Soemitra, 

2009). Hal ini perlu diketahui dan disosialisasi kepada 

pelaku bisnis dan masyarakat yang untuk memberikan 

keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan 

kesyariahan operasional perbankan syariah. 

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah 

pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, dan 

mengacu pada sistem antara lain ialah prinsip bagi hasil 

(Yusman Alim, 2017). Bank syariah yang menerapkan 

sistem bagi hasil bertujuan untuk menciptakan 

transaksi yang menguntungkan berbagai pihak dengan 

BAB I 
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berbasis keadilan yang bebas dari segala hal yang 

merugikan nasabah. Jelas bahwa nilai keadilan 

tercermin dalam penerapan bagi hasil yang sistem 

inilah yang membedakannya dengan perbankan 

konvensional. Oleh karena itu, dalam menjalankan 

industri perbankan syariah, pihak perbankan harus 

menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai sebagai 

dasar operasionalnya dalam segala jenis transaksi yang 

digunakan sebegai bentuk konsistensi dalam menjaga 

loyalitas nasabah.  

Loyalitas nasabah terhadap industri perbankan 

merupakan salah satu kunci untuk memelihara 

stabilitas industri perbankan. Oleh sebab itu baik 

pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang 

terlibat dalam pengaturan pengawasan bank harus 

dapat mewujudkan kepercayaan nasabah dengan 

penjaminan seluruh kewajiban bank. 

 

B. DEFINISI BANK SYARIAH 

Kata bank berasal dari bahasa Italia yakni banco yang 

artinya bangku (Thomson’s, n.d.). Bangku yang 

dimaksud ialah yang dipergunakan oleh bankir dalam 

melayani kegiatan operasionalnya kepada para 

nasabah. Jika dikaitkan dengan syariah, maka bank 

syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan 



Keuangan dan Bank Syariah 3 

fungsi perantara dalam penghimpunan dana 

masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada 

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (M. 

Nur Rianto, 2015). Jadi, perbankan syariah adalah 

segala sesuatu yang terkait tentang bank syariah dan 

segala unit usaha syariah, yang didalamnya mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Kemenkum-

ham, 2008) 

Berdasarkan Udang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 

bab 1 pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Bank Syariah 

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (Kemenkumham, 2008). Sedangkan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran (Kemenkumham, 2008). 

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah 

adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan 

operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

Islam. Salah satunya unsur yang harus dijauhi dalam 

muamalah Islam adalah praktik-praktik yang 

mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan) 

(Muhammad Firdaus, 2005). 
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Prinsip dasar acuan di dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan operasional perbankan syariah diantaranya 

ialah prinsip terbebasnya dari maghrib yakni maysir 

(mengandung unsur judi), gharar (ketidakpastian), 

haram (pelarangan), riba (transaksi berdasarkan sistem 

bunga), selanjutnya ialah prinsip kepercayaan dan 

kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan 

syariah, dan yang terakhir ialah prinsip akad yakni 

segala transaksi yang dilakukan didasarkan pada akad 

yang diakui oleh syariah. (Supriadi dan Ismawati, 2020) 

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua 

macam sistem operasional perbankan, yaitu bank 

konvensional dan bank syariah.  Menurut Muhamad 

Syafi’i Antonio secara umum perbedaan bank syariah 

dengan bank konvensional adalah sebagai berikut: 

(Antonio, 2001) 

 

Tabel 1: Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL 

Melakukan investasi-

investasi yang halal saja 

Investasi yang halal dan 

haram 

Berdasarkan prinsip 

bagi hasil 

Memake metode 

bunga 
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Profit dan falah 

oriented 
Profit oriented 

Hubungan dengan 

nasabah dalam bentuk 

kemitraan 

Hubungan dengan 

nasabah dalam bentuk 

hubungan kreditur-

debitur 

 

C. PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM PERBANKAN 

SYARIAH 

Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai dasar atau kebenaran yang menjadi pokok 

dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.  Prinsip juga 

disamakan dengan asas, fundamental, pangkal, dasar, 

dan pondasi. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 

ayat 12 tentang perbankan syariah bahwa prinsip 

syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah. (Kemenkumham, 2008). 

Prinsip syariah ini dilandasi oleh nilai keadilan, ke-

manfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. 

Secara umum prinsip dasar muamalah merupakan 

landasan pokok yang menjadikan kerangka pedoman 

dasar bagi setiap muslim yang menyakininya dalam 

perilaku bermuamalah. Pedoman ini berlandaskan Al-
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Qur’an dan hadis sebagai kerangka bangun ekonomi 

Islam yang memiliki nilai etik (ethics value) dan nilai 

norma (norm value). Hal ini dikarenakan dalam 

pandangan Islam, kegiatan ekonomi selalu dikaitkan 

dengan prinsip hidup yang bersumber pada Al-Qur’an 

dan hadis pada setiap individu muslim, baik 

menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. 

Di dalam operasional perbankan syariah, dikenal 

beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan 

kegiatan usahanya. Adapun prinsip-prinsip dasar 

tersebut, pada garis besarnya dapat disebutkan 

sebagai berikut: 

1. Bebas MAGHRIB 

a) Maysir (spekulasi); Dalam bahasa Arab maysir 

identik dengan kata qimar (Ayub, 2007). 

Maysir mengacu pada perolehan kekayaan 

secara mudah atau perolehan harta berdasar-

kan peluang, entah dengan mengambil hak 

orang lain, atau tidak. Undang-Undang nomor 

21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

mendefinisikan maiysir sebagai transaksi 

yang digantungkan kepada suatu keadaan 

yang tidak pasti atau bersifat untung-

untungan. (Kemenkumham, 2008) Dapat di-

simpulkan bahwa maysir merupakan 

transaksi yang digantungkan kepada sesuatu 
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yang tidak pasti dan mengandung unsur judi, 

taruhan atau permainan yang beresiko yang 

jelas telah jelas dalam hukum Islam bahwa 

hal tersebut dilarang (haram). 

b) Gharar; secara harfiah berarti akibat, 

bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. 

Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah 

semua transaksi ekonomi yang melibatkan 

unsur ketidakjelasan, penipuan atau 

kejahatan (Ascarya dan Diana Yumanita, 

2005). Dalam Al-Qur'an kata gharar dan 

derivasinya disebutkan sebanyak 27 kali 

dalam QS Ali-Imran/3: 185 dan Al-Anfal/8: 49 

(Andri Soemitra, 2009). Dapat disimpulkan 

bahwa gharar adalah transaksi yang 

mengandung ketidakjelasan dan keraguan. 

c) Haram; secara bahasa yang berarti larangan 

dan penegasan yang kata haram ini sendiri 

diulang sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an 

antara lain QS Al-Baqarah/2:173, QS An-

Nahl/16: 115, dan QS Al-Maidah/5: 3 Dalam 

Aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan 

untuk menghindari semua yang diharamkan, 

baik zat, maupun caranya baik dalam bidang 

produksi, distribusi ataupun konsumsi. 

d) Riba; Secara etimologi, kata riba bermakna 

tambahan, kelebihan (Ahmad Warson Al-
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Munawwir, 1997). Dalam Lisanul ‘Arab 

dijelaskan kata ربا, ربوا, رباء mengandung arti 

yang sama, yaitu يادة ز bertambah dan tumbuh 

(berkembang). Abdullah Saeed sebagaimana 

yang dinukil oleh Latifa M. Algaoud dan 

Mervyn K. Lewis mengatakan bahwa riba 

yang akar katanya r-b-w dalam Al-Qur’an 

mempunyai pengertian tumbuh, bertambah, 

naik, bengkak, meningkat, dan menjadi besar 

dan tinggi. Juga digunakan dalam pengertian 

bukit kecil. Semua penggunaan ini nampak 

mempunyai satu makna yang sama yaitu 

pertambahan, baik secara kualitas ataupun 

kuantitas. 

Sementara itu menurut terminologi, riba 

dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai tambahan 

khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua 

pihak yang terlibat tanpa ada imbalan 

tertentu (Abdullah Al-Mushlih dan Shalah 

Ash-Shawi, 2004). Sayyid Sabiq mengartikan 

riba sebagai tambahan atas modal, baik 

penambahan itu sedikit ataupun banyak 

(Sayyid Sabiq, n.d.). Jadi riba adalah 

penambahan pendapatan secara batil dan 

tidak sah di dalam melakukan transaksi baik 

secara kualitas ataupun kualitas. Tegasnya, 
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hakikat pelarangan riba dalam Islam merupa-

kan suatu penolakan resiko finansial tambah-

an yang ditetapkan dalam transaksi uang 

maupun jual beli yang dibebankan pada satu 

pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin 

keuntungannya. Inilah kezaliman (zulm) yang 

terdapat pada riba yang oleh Islam tegas 

dilarang. 

e) Batil; secara bahasa artinya batal dan tidak 

sah. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan 

pelarangan batil seperti mengurangi 

timbangan, mencampurkan barang jualan 

yang baik dan yang tidak baik untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

2. Prinsip Kepercayaan dan Kehati-hatian dalam 

Pengelolaan Kegiatan Perbankan Syariah 

Salah satu misi perbankan adalah menerima 

simpanan baik berupa giro, tabungan, dan 

deposito. Dana ini dibutuhkan bank di dalam 

menjalankan usahanya, yang tidak mungkin 

hanya diandalkan melalui modal bank saja. Untuk 

itu, dalam rangka menarik dana dari masyarakat, 

bank pun berupaya melakukan pembaharuan 

dalam menawarkan jasa perbankan. Selain itu, 

bank sebagai salah satu komponen yang ber-

fungsi dalam menjaga keseimbangan kemajuan 
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dan kesatuan ekonomi nasional sehinggadalam 

menjalankan usahanya memerlukan kepercaya-

an masyarakat yang dalam hal ini nasabah (Abdul 

Ghofur Anshori, 2008). Dengan kepercayaan 

masyarakat/nasabah terhadap industri 

perbankan, maka hal ini merupakan usaha untuk 

memelihara stabilitas industri perbankan. 

Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya 

kepastian hukum di dalam pengaturan dan 

pengawasan bank serta penjaminan simpanan 

nasabah oleh bank. Oleh sebab itu, baik pemilik 

dan pengelola bank maupun otoritas yang 

terlibat dalam pengaturan pengawasan bank 

harus dapat mewujudkan kepercayaan 

masyarakat dengan penjaminan seluruh 

kewajiban bank. 

Prinsip pengelolaan sebuah lembaga 

keuangan khususnya perbankan yang utama 

adalah prinsip kepercayaan (fiduciary relation). 

Dikatakan sebagai prinsip yang utama karena 

kegiatan usaha perbankan mendasarkan pada 

adanya kepercayaan dari masyarakat (Yusman 

Alim, 2017). 

Adapun prinsip kehati-hatian merupakan 

konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang 

menarik dana dari masyarakat, maka sebuah 
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lembaga keuangan ataupun lembaga pembiaya-

an hendaknya mampu mengelola kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. 

Untuk itu, lembaga keuangan khususnya per-

bankan melakukan studi kelayakan sebelum 

memberikan pelayanan kepada nasabahnya. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak 

menyebut secara tegas mengenai pengertian 

prinsip kehati-hatian ini.Secara normatif Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya 

menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia 

dalam melakukan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan 

prinsip kehati-hatian.” Wujud dari Prinsip ini juga 

dapat diterapkan di dalam perbankan syariah 

melalui penyaluran pembiayaan dengan ketidak-

mampuan nasabah melaksanakan kewajibannya. 

3. Prinsip Akad  

Semua transaksi harus didasarkan pada akad 

yang diakui oleh syariah yang merupakan per-

janjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) 

dan qabul (penerimaan) antara bank dengan 

pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-

masing berdasarkan syariat Islam. Akad dinyata-

kan sah apabila terpenuhi rukunnya. Rukun akad 
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ada 3 (tiga) yakni, dua pihak atau lebih yang 

melakukan akad, objek akad, dan lafaz akad 

(Shalalh ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, 

2013). Akad pada perbankan syariah tentunya 

mengacu pada konsep bagi hasil yang meng-

hendaki keuntungan bersama baik pada pihak 

pengelola yang dalam hal ini perbankan dan 

pihak nasabah.Firman Allah swt.dalam QS Al-

Maidah/5: 1: 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ واْا اَوْفُ وْا بِالْعُقُوْدِِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بََيِْمَةُ الْْنَْ عَامِ اِلَّْ مَا   ياآ
َ يََْكُمُ مَا يرُيِْدُ  ِۗ اِنَّ اللّٰٓ

رَ مُُِلِٰى الصَّيْدِ وَانَْ تُمْ حُرُم  لٓى عَلَيْكُمْ غَي ْ  يُ ت ْ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

akad-akad itu.dihalalkan bagimu binatang 

ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya.”1 

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama, 

bahwa surah ini diawali dengan perintah kepada 

 
1 Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: 

Insan Kamil, 2009), h. 106. 
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setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-

janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah 

maupun janji kepada sesama manusia. Wahai 

orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji, 

yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, 

manusia dengan manusia, dan manusia dengan 

dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak meng-

haramkan yang halal dan tidak menghalalkan 

yang haram. 

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dijelaskan 

bahwa manusia harus memenuhi akad. Hal ini 

juga berlaku dalam hal ekonomi. Akad atau per-

janjian harus dilaksanakan sebelum adanya 

transaksi dan ini menjadi rukun di dalam 

pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam proses 

transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan mulai 

dari penentuan harga barang, kualitas barang, 

syarat-syarat di dalam penjualan dan pembelian 

barang, dan hal-hal yang terkait dengannya. 

Dengan adanya akad, maka hal ini ber-

manfaat di dalam menjamin hak-hak dari setiap 

yang bertransaksi. Akad dapat menghindarkan 

seseorang dari kerugian karena dilaksanakan 

secara terbuka dan transparansi. 
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Prinsip akad dapat diterapkan dalam kegiatan 

usaha atau operasional perbankan syariah 

meliputi: 

a) Kegiatan penghimpunan dana; kegiatan ini 

dapat ditempuh oleh perbankan melalui 

mekanisme tabungan, giru, dan deposito. 

Khusus bank syariah tabungan dan giro 

dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, 

tabungan dan giro didasarkan pada akad 

wadiah, serta tabungan dan giro yang 

didasarkan pada akad mudharabah. 

b) Kegiatan penyaluran dana; kegiatan ini 

dapat ditempuh oleh bank syariah dalam 

bentuk murabahah, mudharabah, 

musyarakah, ataupun qard. 

c) Jasa bank: kegiatan usaha bank dibidang 

jasa dapat berupa penyediaan bank garansi 

(kafalah), hiwalah, wakalah dan jual beli 

valuta asing (Yusman Alim, 2017) 

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpul-

kan bahwa berdasarkan secara operasional, 

prinsip dasar akad perbankan syariah dapat di-

terapkan melalui kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran, maupun kegiatan pelayanan jasa. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di-

simpulkan bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 

bab 1 pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Bank Syariah 

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri 

atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. Berkembangnya bank syariah tidak dapat terlepas 

dari berbagai keunggulan yang dimiliki-nya, dan salah satu 

keunggulannya ialah dengan di-terapkannya prinsip 

syariah. Prinsip tersebut menjadi dasar acuan di dalam 

setiap pelaksanaan kegiatan operasionalnya, di antaranya 

ialah prinsip terbebasnya dari magrib yakni maysir 

(mengandung unsur judi), gharar (ketidakpastian), haram 

(pelarangan), riba (transaksi berdasarkan sistem bunga), 

selanjutnya ialah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian 

dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan yang 

terakhir ialah prinsip akad yakni segala transaksi yang 

dilakukan didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. 
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SOAL LATIHAN 

1. Jelaskan definisi bank syariah menurut Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Per-bankan 

Syariah dan menurut ahli! 

2. Jelaskan prinsip-prinsip perbankan syariah! 

3. Jelaskan perbedaan bank syariah dan bank 

konvensional! 

4. Jelaskan tujuan dan fungsi bank syariah! 

5. Apa yang saudara ketahui tentang riba? 
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Audit Perbankan Syariah 

Oleh: St. Hafsah Umar. M.Ak. 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Penyajian laporan keuangan dalam suatu perusahaan 

merupakan suatu bentuk pelaksanaan akuntabilitas 

per-tanggungjawaban dalam mengelola keuangan. 

Per-tanggungjawaban laporan keuangan dalam suatu 

per-usahaan dipegang oleh manajemen, sementara 

yang terkait dengan kewajaran suatu laporan 

keuangan dipegang oleh seorang auditor. Tugas dan 

tanggung jawab auditor hanya sebats memberikan 

opini atas jasa audit yang dilakuknnya. Nantinya opini 

yang dikelurkn oleh auditor digunakan dlam berbagai 

pengambilan keputusan oleh stakeholder, baik itu 

msyarakat luas maupun investor. Dan hal ini tidak 

hanya berlaku untuk perusahaan atau Lembaga 

keuangan konvensional saja, namun juga berlaku pada 

Lembaga keuangan islam seperti perbankan syariah 

BAB II 
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Perkembangan Perbankan Syariah dari tahun ke 

tahun semakin berkembang sangat cepat. hal ini pula 

yang menjadikan perbankan syariah untuk bisa 

mengembangkan pasarnya bersaing dengan bank 

konvensional. Dengan adanya prinsip syariah yang 

diterapkan dalam kegiatan operasionalnya menjadikan 

perbankan syariah memiliki nilai unggul dibandingkan 

dengan perbankan konven-sional. Keputusan 

masyarakat unutk memilih bank syariah didorong 

karena faktor keagamaan terkait kepatuhan per-

bankan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga 

tanggung jawab perbankan syariah untuk  menerapkan 

kepatuhan syariah menjadi suatu hal yang wajib untuk 

diperhatikan oleh perbankan syariah. Kegagalan dalam 

penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah 

berpindah ke bank lain dan dibuktikan dengan hasil 

penelitian dari (Chapra, 2002). 

Hasil dari penelitian bank Indonesia menyatakan 

bahwa nasabah yang menggunakan jasa perbankan 

syariah, Sebagian memiliki kecendrungan unutk 

berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan 

akan konsistensi penerapan prinsip syariah (Junsu 

2012). Pemenuhan prinsip syariah oleh pengelola bank 

syariah sangat dibuthkan karena hal inilah yang 

mampu menumbuhkan kepercayaan stakeholder. 
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secara garis besar audit yang merupakan bagian 

dari sistem keuangan konvensional cenderung lebih 

menilai dari segi ekonomi. Seiring dengan per-

kembangan zaman dan teknologi, aspek audit diluar 

dari segi ekonomipun menjadi salah satu hal yang 

dinilai dalam audit. Hal ini bis dilihat dari muncul lingku 

audit yang lain seperti performance audit, social audit 

hingga akhinya mulai berkembang pula audit syariah. 

Kebutuhan atas kepastian prinsip syariah yang 

menjadi acuan munculnya fungsi audit baru ini, yaitu 

audit syariah. Audit syariah ini pun banyak diterapkan 

oleh entitasentitas yang menerapkan prinsip syariah 

dalam kegiatan ekonominya khususnya pada per-

bankan syariah. Auditor syariah memegang peran-an 

penting untuk memastikan terciptanya akuntabilitas 

dalam pencatatan laporan keuangan dan penerapan 

prinsip syariah. Jika hal ini dilaksankan maka stake-

holder akan merasa aman dalam berinvestasi dan dana 

yang dimilki oleh Lembaga keuagan syariah bisa di 

Kelola dengan baik dan benar sesuai syariat islam. 

Audit Syariah biasanya dilakukan oleh tim Audit 

Syriah compliance yang bertugas untuk membantu 

pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 

memberikan pengawasan atas praktik-praktik 

penyimpangan dari prinsip syariah di perbankan 

syariah. Tugas tersebut juga bertujuan agar standar 
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yang di terapkan oleh perbankan syariah sesuai dengan 

standar yang dikeluarkan Auditing and Accounting 

Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), 

Kegiatan Audit syariah tentu saja berbeda dengan 

kegiatan Audit Konvensional. 

AAOIFI merupakan Lembaga yang bersifat non 

profit yang berdiri pada tahun 1991 serta berpusat di 

Bahrain. AAOIFI didirikan untuk menciptakan suatu 

standar yang berlaku secara global bagi seluruh 

industry keuangan berbasis syariah yang ada diseluruh 

dunia. Termasuk didalamya adalah standar syariah itu 

sendiri. Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI adalah 

standar syariah, standar akuntansi, standar audit serta 

juga standar akan tata Kelola dan juga etika. Saat ini 

AAOIFI telah menerbitkan 26 Standar Akuntansi 

(Accounting Standards) 5 Standar Audit (Auditing 

Standards), 2 standar Kode etik (code of ethic) dan 7 

standar tata Kelola pemerintahan (Governance 

Standards). 

Lembaga keuangan Syariah secara berkala harus 

mem-buat laporan keuangan untuk melihat gambaran 

kodisi keuangan di lingkup Lembaga keuangan syariah 

tersebut. Dalam laporan keuangan inipun meliputi : 

neraca, laporan laba rugi, laporan perbuahan ekuitas, 

laporan arus kas, laporan dana kebajikan, laporan 

sumber dan penggunaan dana Zakat, dan laporan 
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perubahan dana investasi terikat. Dalam laporan 

keuangan tersebut terdapat pengungkapan yang 

berhubungan dengan konsep syariah, oleh karena itu 

auditor selaku pemeriksa laporan keuangan entitas 

syariah ini, sejatinya memilki penguasaan dibidang 

transaksi syariah sehingga opini auditor yang 

dikeluarkan sepenuhnya dapat dipercaya. 

Laporan keuangan disajikan oleh perusahaan 

sebagai bentuk terciptanya akuntabilitas pertanggung 

jawaban dalam mengelola keuangan. Dimana 

manajemen memegang pertanggungjawaban atas 

laporan keuangan perusahaan dan auditor yang 

memeriksa dan menilai kewajaran atas pencatatan 

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku. Auditor bertugas dan bertanggungjawab 

memberikan opini terkait laporan keuangan yang 

mereka periksa. Opini yang dikeluarkan oleh auditor ini 

digunakan oleh stakeholder dalam pengambilan ber-

bagai keputusan, baik untuk masyarakat luas maupun 

investor. 
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B. RUANG LINGKUP AUDIT SYARIAH 

1. Pengertian Audit Syariah 

Menurut Syariah Governance Policy Document, 

Bank Negara Malaysia 2019, Audit Syariah 

adalah: 

“Audit Syariah mengacu pada fungsi yang 

memberikan penilaian independent terhadap 

kualitas dan efektivits pengendalian internal LKS, 

sistem manajemen risiko, proses tata Kelola, 

serta kepatuhan keseluruhan operasi, bisnis, dan 

hubungan aktivitas antara pengendalian internal 

LKS dengan syariah. 

Audit syariah secara umum adalah untuk 

melihat dan mengawasi, mengontrol dan me-

laporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum 

islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan 

laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. 

Audit syariah juga didefinisikan sebagai 

proses sistematis obyektif mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti mengenai asersi menurut 

islam dan social ekonomi untuk memastikan 

tingkat kesesuaian, termasuk kriteria yang di-

tentukan berdsrkn prinsip syrih sebagaimna 

direkomemdasikan oleh dewn pengawas syariah 
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(DPS) dan mengkomunikasikn hasilny kepada 

semua pihak. 

Audit berasal dari Bahasa lain “Audire” yang 

berarti mendengar atau memeriksa. Diartikan 

pula sebagai meneliti dan memperhatikan per-

tanggungjawaban yang dibuat penanggung 

jawab keuangan yaitu manajemen perbankan 

syariah. Orang yang melaksanakan fungsi 

auditing dikenal dengan istilah auditor atau 

pemeriksa, sedangkn yang diperiksa oleh “auditi” 

(Dr. Abdul Nasser Hasibuan, 2020) 

Menurut (Harahap, 2002) Proses jasa audit 

syariah dalam kriterianya dapat dikembangkan 

berdasarkan pendapat tertulis dari Lembaga 

pengawas syariah (SSC), Manual produk dan 

standar operasional prosedur (SOP). Petunjuk 

atau bukti dalam audit syariah diantaranya: 

kesaksian lisan dari auditor, komunikasi tertulis 

dari pihak luar, pengamatan oleh auditor, serta 

transaksi data elektornik. Audit syariah akan 

mengembangkan program audit yang sistematis 

dan menyeluruh.. 
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2. Landasan hukum audit syariah 

Konsep pengawasan yang dilakukan pleh 

Lembaga keuangan syariah khususnya pada 

kegiatan uditnya memiliki sejumlah landasan, 

yaitu landasan syariah dan landasan hukum 

positif yang berlaku di Indonesia.  

Landasan hukum syariah sesuai yng tertera 

dalam Al-quran surah al-Hujarat Ayat 6: 

بُ وْا  بنَِ بَاٍ فَ تَ بَ ي َّنُ وْْٓا اَنْ تُصِي ْ
ٌۢ
يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْْٓا اِنْ جَاۤءكَُمْ فاَسِق   يْٰٓٓ

 بَِهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوْا عَلٓى مَا فَ عَلْتُمْ نٓدِمِيْ 
  .قَ وْمًاٌۢ

Wahai orang-orang yang beriman! Jika 

seseorang yang fasik datang kepadamu mem-

bawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, 

agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum 

karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya 

kamu menyesali perbuatanmu itu. 

Sebab turunnya ayat ini karena Al-Wahid Bin 

Uqbah utusan Rasulullah SAW mengaku akan 

dibunuh oleh al-Harist karena tidak mau mem-

bayar Zakat. Padahal al-Wlid bin Uqbah takut 

disaat perjalanan dalam mengambil zakat yang 

telah dikumpulkan oleh al-Harist. Kemudian 

Rasulullah saw. marah dan mengutus pasukan 

untuk menemani al-Harist. Pasukan tersebut 
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kemudian bertemu dengan al-harist di dekat kota 

Madinah dan membawa al-Harist menemui rasul, 

dan al-Harist pun mengatakan kebenaran yang 

sebenarnya 

Dari ayat inilah kita belajar bahwa Allah SWT 

memerintahkan kaum mukminin untuk me-

meriksa secara teliti berita yang dibawa oleh 

orang fasik, dan hendaklah mereka berhati-hati 

dalam menerima berita tersebut, supy orang 

tidak salah mengambil keputusan berdasarkan 

informasi yang diberikan oleh orang fasik. Karena 

kita tidak bisa memstikan apakah orang fasik ini 

mengatakan yang sebenarnya atau mlah 

berdusta dan berbuat kesalahan. Hal inipun ber-

laku pula dengan seorang auditor yang hendak-

nya memeriksa dengan teliti laporan keuangan 

yang telah dibuat oleh perusahaan. Auditor 

haruslah tidak mudah percaya dengan pihak 

perusahaan dan mengumpulkan bukti-bukti 

audit dan membandingkannya dengan hasil 

laporan yang diperiksa. Auditor harus meneliti 

bukti-bukti fisik transaksi sehingga laporan 

keuangan dan sistem pengendalian internal di 

dalam perusahaan sesuai atau belum dengan 

standar audit syariah. 
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Adapun landasan hukum positif antara lain 

mengacu pada peraturan perundang-undangan 

yang menempatkan BI sebagai otoritas pengawas 

perbankan. sesuai yang dijelaskan dalam pasal 29 

UU no 7/1992 yang telah diubah menjadi UU No 

10 tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi 

“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan 

oleh bank Indonesia”  sesuai isi dalam pasal 8 UU 

No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia  yang 

menyatakan bahwa bank Indonesia mempunyai 

tiga tugas yaitu: 

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

moneter 

2. Mengatur dan menjaga kelancara sistem 

pembayaran 

3. Mengatur dan mengawasi bank. 

 

Untuk perbankan syariah sendiri Bank Indoensia 

selaku yang melakukan pengaturan dan peng-

awasan terinci dalam PBI No 7/35/PBI/2005 

Tentang bank umum syariah dalam melaksana-

kan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah (Bank indonesia, 2004) yang meliputi: 
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1. Melakukan penghimpunan dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

investasi dengan produk antara lain: 

a. Giro berdsarkan prinsip wadi’ah 

b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah 

dan mudharabah 

c. Deposito berjangk berdasarkan prinsip 

mudharabah 

2. Melakukan penyaluran dana melalui: 

a. Prinsip jual beli berdasarkan akad: 

murabahah, istishna, salam 

b. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad: 

mudharabah dan musyarakah 

c. Prinsip sewa-menyewa berdasarkan 

akad: ijarah dan ijarah muntahiyah 

bittamlik 

d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan 

akad qardh 

3. Melakukan pemberian jasa pelayanan 

perbankan berdasarkan akad: 

a. Wakalah 

b. Hawalah 

c. Kafalah 

d. Rahn 

4. Membeli, menjual dan atau meminjam atas 

risiko sendiri surat berharga pihak ketiga 

yang diterbitkan atas dasar underlying 
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transactin (transaksi nyata) berdasarkan 

prinsip syariah. 

5. Membeli surat berharga berdasarkan 

prinsip syariah yang diterbitkan oleh 

pemerintah dan Bank Indonesia dsb. 

 

Selain 2 landasan syariah dan hukum positif diatas 

audit syariah juga mengikuti terhadap standar yang 

telah dikeuarkan oleh Accounting and Auditing 

Standards for Islamic Financial Institution (AAOIFI) 

khususnya prinsip umum yang telah dikeluarkan oleh 

AAOIFI. AAOIFI Menyusun dan mengeluarkan standar 

akuntansi, auditing, tata Kelola perusahaan, standar 

etika dan standar syariah untuk Lembaga keuangan 

syariah. Saat ini AAOIFI Telah mempublikasikan 85 

standar yang teridri dari 26 standar akuntansi, 5 

standar auditing, 7 standar tata Kelola (Governance), 2 

standar etik, dan 45 standar syariah. (AAOIFI, 2010) 

Prinsip Umum Audit Menurut AAOIFI adalah: 

1. Auditor Lembaga keuangan islam harus 

mematuhi kode erik profesi akuntansi yang 

telah dikeluarkan oleh AAOIFI dan the 

international federation of Accountants yang 

tidak bertentangan dengan aturan prinsip 

islam. 
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2. Auditor harus melakukan auditnya menurut 

standar yang dikeluarkan oleh Auditing 

Standards For Islamic Financial Institution 

(ASIFIs) 

3. Auditor harus merencanakan dan melaksana-

kan Audit dengan kemampuan Profesional, 

Hati-hati dan menyadari segala keadaan yang 

mungkin ada yang menyebabkan laporan 

keuangan salah saji. 

AAOIFI telah diakui dan menerima mandat untuk 

mengmbangkan akuntansi, Auditing, tata Kelola dan 

standar etika yang sejalan dengan prinsi-prinsip syariah 

dalam rangka untuk mempromosikan infomasi 

akuntansi yang dapat dibandingkan, transparan dan 

terpercaya bagi para pengguna. Dengan demikian, 

tujuan utama dari AAOIFI adalag untuk mempersiap-

kan dan mengembangkan akuntansi, Audit, tata Kelola 

dan standar etika yang berkaitan dengan kegiatan 

Lembaga keuangan syariah (Sarea & M. Hanefah, 

2013). 

 

C. FUNGSI AUDIT BANK SYARIAH 

Menurut (Nadia Farhana Izzatika & Ahmad Tarmidzi Lu, 

2016) adanya audit syariah untuk Lembaga keuangan 

syariah memberikan jaminan dan akuntabilits yang 
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independent kepada para pemegang saham mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan operasi lembaga ke-

uangan syariah berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal 

ini auditor syariah memegang peran krusial dimana 

bukan hanya harus memastikan akuntabilitas dari 

laporan kaungan yang dibuat oleh Lembaga keuangan 

syariah tetapi jug harus dapat memastikan aspek 

syariah telah terpenuhi. 

Fenomena yang terjadi saat ini audit internal LKS 

belum didukung sepenunya oleh kompetensi syariah 

yang memadai dan belum memiliki panduan pe-

meriksaan berkaitan dengan aspek syariah. 

(Muhammad Malik Sayyid Ahmad, 2019) Tetapi audit 

internal tetap harus berkoordinasi dengan dewan 

pengawas syariah (DPS) dalam hal syaria review dari 

bukti audit yang telah mereka periksa. Audit yang 

dilakukan saat ini, merupakan bagian dari sistem 

keuangan konvensional yang lebih menilai pada aspek 

ekonomi saja. Sedangkan untuk audit kepatuhan 

syariahnya masih bekerjasam dengan DPS selaku yang 

mengawasi berjalannya kepatuhan prinsip syariah 

dalam Lembaga keuangan syariah. Kuranganya SDM 

yang memiliki kompetensi audit syariah yang 

menguasai tidak hanya bisnis dan akuntansi syariah 

tetapi juga prinsip muamalah masih minim. Dan ini 

yang menjadi kendala terhadap Lembaga keuangan 
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syariah yang pertumbuhannya semakin pesat dimana 

perbankan syariah dituntut untuk memiliki check and 

balance yang memadai mengenai mekanisme dalam 

bentu audit syariah yang sesuai dengan tujuan dri 

maqashid syariah. 

Berdasarkan AAOIFI, Secara proporsional tujuan 

audit dalam islam adalah: 

1. Menilai tingkat penyelesaian dari suatu Tindakan 

2. Mengkoreksi kesalahan 

3. Memberikan reward atas keberhasilan pekerjaan 

4. Memberikan punishment untuk kegagalan pe-

kerjaan 

 

D. KUALITAS AUDIT 

Kualitas Audit merupakan kemampuan seorang 

auditor dapat menemukan dan melaporkan suatu 

penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi 

perusahaan. Kemampuan auditor ini diukur pada 

kemampuan teknikal auditor, seperti Pendidikan, 

profesionalisme, pengalaman, dan strukrur audit dari 

perusahaan itu sendiri. (De Angelo. L., 1981). 

Kualitas Audit dapat diartikan sebagai seberapa 

bagus suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh 

auditor. Menurut Standar professional akuntan public 
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(SPAP) audit yng dilakukan oleh auditor dikatakan 

berkualitas jika telah memenuhi ketentuan atau 

standar pengauditan. Standar pengauditan tersebut 

mencakup: 

1. Mutu Profesional 

2. Independensi auditor 

3. Pertimbangan yang digunakan dalam 

pelaksanaan audit dan penyusunan laporan 

audit. 

Menurut (Donald H. Taylor & G. William Glezen, 1994): 

a. Audit harus dilakukan secara sistematis. Dimana 

ini berarti audit tersebut dilakukan dengan 

perencanaan dan menggunakan tenaga orang-

orang yang mempunyai kehlian dan pelatihan 

teknis yang memadai sebagai auditor, dan juga 

mampu untuk independent dalam sikap baik 

dalam penampilan maupun Tindakan 

b. Harus memperoleh bukti- bukti untuk dapat 

membuktikan hasil investigasi dan juga melaku-

kan evalusai mengenai informasi keuangan 

apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku. 

c. Menetapkan tingkat kesesuaian dan kewajaran 

antara asersi-asersi dalam laporan keuangan 

klien dengan standar yang telah ditetapkan 
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sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang 

berlaku umum. 

d. Menyampaikan hasil-hasil auditny kepada para 

pengguna yang berkepintingn seperti top 

manager direksi dan dewan komisaris sehinggan 

pengguna mampu mengambil keputusan 

ekonomi dan informasi yang didapatkan. 

 

E. KOMPETENSI, STANDAR PROFESIONAL, DAN KODE 

ETIK AUDITING SYARIAH 

1. Kompetensi 

Auditor dalam melaksanakan tugas tentunya 

membutuhkan kompetensi dan keahlian khusus 

untuk menunjang keprofesionalan mereka. 

Kompetensi sendiri dirtikan sebagai sebuah 

keahlian dan juga kecakapan yang menjadi syarat 

utama dalam mengukur kinerja dan merupakan 

slah satu faktor penting untuk mencapai tujuan 

organisasi. Menurut powell (M. Powell, 1997) 

Kompetensi berasal dari kata competency yang 

secara etimologis diartikan sebagai Kecapakan, 

kemampuan, kompetensi, wewenang.  

Sedangkan menurut  (Robert A. Roe, 2001) 

kompetensi dapat digambarkan sebagai sebuah 

kemampuan untuk melaksankan tugas, peran 

atau aturan, kemampuan mengintegrasikan 
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pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai 

pribadi, dan kemampun untuk membangun 

pengetahuan dan keterampilan yng didasarkan 

pada pengalaman dan pembelajaran yang 

dilakukan. 

Di dalam auditing sendiri, auditor dikatakan 

kompeten apabila mereka yang menguasai teori 

dan juga teknikalnya dalam melaksanakan tugas 

sebagai auditor. Auditor harus tetap ber-

pedoman pada standar audit yang ditetapkan, 

berpegang pada landasan hukum dan mematuhi 

prinsip transaparansi dan objektifitas. 

Seorang Auditor Syariah harus memiliki 

kompetensi wajib dalam melaksakan tugasnya, 

kompetensi yang dimiliki auditor ini tentunya 

akan berpengaruh positif tidak hanya dalam 

melaksankan pemeriksaan laporan keuangan 

saja, tetapi juga berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan syariahnya. Oleh karena itu seorang 

auditor eksternal diwajibkan memiliki pemaham-

an yang luas terkait bisnis, akuntansi, aspek fiqih 

& syariah dan memilki pengetahuan dalam meng-

audit Lembaga keuangan syariah. (Yaacob, H., & 

Donglah, 2012) 
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Menurut (Nor Aishah Mohd Alia, 2015) ada 

beberapa kerangka kompetensi yang harus 

dimilki auditor Syariah yang dikenal dengan 

model KSOC yaitu: 

 

 

 

 

  

 

 

  

Gambar: Proposed Elements of KSOC Model 

 

a. Pengetahuan (Knowladge) 

Seseorang yang memiliki pemahaman yang 

luas maka senntiasa orang itu akan memiliki 

kedudukan yang tinggi. Seseorang yang 

memiliki iman akan terdorong untuk me-

nuntut ilmu dan ilmu yang telah dicapainya 

itu membuat dia sadar betapa kecilnya 

manusia dihadapan Allah, sehingga akan 

tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan 

Knowladge 
(K) 

Skill (S) 

Other 
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(OC) Elements Of 
Competent 

Shariah 
Auditor 
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hal hal yang dilarangnya. (Luluk Musfiroh 

Dkk, 2021) 

Allah SWT berfirman dalam Qs Al-

Mujadalah (58): 11  

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَ فَسَّحُوْا فِِ الْمَجٓلِسِ   يْٰٓٓ
ُ لَكُمْْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فاَنْشُزُوْا   فاَفْسَحُوْا يَ فْسَحِ اللّٰٓ
آمَنُ وْا مِنْكُمْْۙ وَالَّذِيْنَ اوُْتُوا الْعِلْمَ دَرجَٓتٍ   الَّذِيْنَ  يَ رْفَعِ اللُّٰٓ  

ر   ُ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ خَبِي ْ  وَاللّٰٓ

Artinya: Wahai orang-orang yang 

beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-

majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat 

(derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa 

yang kamu kerjakan. 

Pengetahuan yang diperoleh seorang 

auditor syariah didapatkan dari hasil 

Pendidikan formal yang mereka tempuh 

dan juga pelatihan pelatihan khusus yang 

mereka ikuti yang dapat menunjang 
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kompetensi mereka sebagai auditor 

syariah. Seorang auditor syariah hendaklah 

memiliki basic Pendidikan akuntansi syariah 

dan memiliki seritfikasi akuntan Syariah 

(SAS). 

Seorang Auditor dituntut untuk 

senantiasa mengembangkan pengetahuan-

nya dengan mengikuti pelatihan profes-

sional berkelanjutan sehingga seorang 

auditor memiliki penguasaan dalam hal 

perikatan audit, perencanaan, proses dan 

pelaporan audit, mengetahuan standar dan 

kode etik profesi auditor. Pengetahuan 

auditor ini bisa didapatkan dari Pendidikan, 

pelatihan dan juga pengalam yang dimiliki 

auditor.  

Adapun pengetahuan yang harus di-

kuasai oleh auditor syariah adalah: 

Akuntansi dan Auditing, Perbankan Syariah, 

fikih muamalah, peraturan syariah, 

peraturan perundang-undangan, Tindakan 

atau standar yang berkitan dengan operasi 

(Luluk Musfiroh Dkk, 2021) 
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b. Skill 

Untuk Skill sendiri seorang auditor syariah 

wajib memiliki keterampilan dalam meng-

aplikasikan pengetahuan yang mereka 

dapatkan dalam praktek lapangannya. 

Seorang auditor harus memiliki pikiran 

kritis, dengan pikiran kritis inilah seorang 

auditor akan memiliki skeptisme profes-

sional sehingga mereka tidak mudah 

mempercayai informasi yang didapatkan 

dan berusahan untuk menilai sesuatu 

dengan teliti dan kritis. Seorang auditor 

syariah juga perlu menjaga kejujuran dan 

tanggung jawabnya, memilki keterampilan 

berkomunikasi yang baik sehingga seorang 

auditor bisa terampil dalam meyampaikan 

laporan auditnya dengan benar kepada 

manajemen. 

c. Karakteristik lain 

Karakteristik lain dalam hal ini adalah 

karakteristik khusus yang dimiliki oleh 

seorang auditor syariah. Seperti kejujuran 

dan integritas yang dimiliki, bekerja secara 

professional dan kemauan untuk belajar. 
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2. Standar Profesional 

Standar Profesional Akuntan Publik terdiri dari 

enam standar yaitu: 

a. Standar Auditing. 

b. Standar Atestasi. 

c. Standar Jasa Akuntansi dan Review. 

d. Standar Jasa Konsultasi. 

e. Standar Pengendalian Mutu. 

Kelima standar yang pertama merupakan standar 

teknis yang diterbitkan oleh Dewan Standar 

Profesional Akuntan Publik. Sedangkan Aturan 

Etika Kompartemen Akuntan  Publik merupakan 

aturan moral yang diterbitkan oleh Kompar-

temen Akuntan Publik. Keenam standar profes-

sional ini disusun untuk mengatur mutu jasa yang 

dihasilkan akuntan publik bagi  masyarakat. 

 

STANDAR AUDITING 

Terdiri dari  3 standar umum, 3 standar pekerjaan 

lapangan, dan 4 standar pelaporan. 

1. Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau 

lebih yang  memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup sebagai auditor. 
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b. Dalam semua hal yang berhubungan  

dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan 

laporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat 

dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-

baiknya dan jika digunakan asisten harus      

disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman memadai atas pengendalian 

intern harus diperoleh untuk merencana-

kan audit dan menentukan sifat, saat, dan 

lingkup oengujian yang akan dilakukan. 

c. Bukti audit yang kompeten yang cukup 

harus diperoleh melalui inspeksi, peng-

amatan, permintaan keterangan, dan 

konfirmasi sebagai dasar memadai untuk 

menyatakan pendapat atas laporan ke-

uangan yang diaudit. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah 

laporan keuangan telah disusun sesuai    

dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. 
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b. Laporan audit harus menunjukkan atau 

menyatakan, jika ada, ketidakkonsistensian 

penerapan  prinsip akuntansi dalam peny-

usunan laporan keuangan periode berjalan 

dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelum-

nya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan 

keuangan harus dipandang memadai, 

kecuali dinyatakan lain dalam laporan 

auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat suatu per-

nyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atau suatu 

asersi bahea pernyataan demikian tidak 

dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka 

alasannya harus dinyatakan. Dalam hal 

nama auditor dikaitkan dengan laporan 

keuangan, maka laporan auditor harus me-

muat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, 

dan tingkat tanggung jawab yang dipikul 

oleh auditor. 
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STANDAR ATESTASI 

Standar ini berlaku pada akuntan publik yang me-

laksanakan suatu perikatan atestasi. Suatu perikatan 

atestasi adalah perikatan yang di dalamnya praktisi 

mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi 

tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang 

keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab 

pihak lain. Standat atestasu membagi tiga tipe 

perikatan atestasi yaitu: Pemeriksaan (Examination), 

Review, Prosedur yang disepakati. (Dr. H. A. Rusdiana, 

2018). 

 

STANDAR JASA AKUNTANSI DAN REVIEW 

Terdiri dari Kompilasi dan review atas laporan 

keuangan, pelaporan atas laporan keuangan 

komparatif, Laporan kompilasi atas laporan keuangan 

yang dimasukkan dalam formulir tertentu, komunikasi 

antara akuntan pendahulu dengan akuntan pengganti, 

pelaporan atas laporan keuangan pribadi yang di-

masukkan dalam rencana keuangan pribadi tertulis. 

Pelaporan Atas Kompilasi Laporan Keuangan tanpa 

audit atau review oleh akuntan harus disertai dengan 

suatu laporan akuntan yang menyatakan bahwa: 

a. Kompilasi telah dilakukan sesuai dengan standar. 
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b. Kompilasi terbatas pada penyajian informasi 

dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan 

representasi manajemen atau pemilik. 

c. Laporan keuangan tidak diaudit atau direview 

dan dengan demikian akuntan tidak menyatakan 

pendapat atau bentuk keyakinan lain apa pun. 

 

STANDAR JASA KONSULTASI 

Jasa konsultasi adalah jasa profesional  yang disediakan 

dengan memadukan kemahiran teknis, pendidikan, 

pengamatan, pengalaman, dan pengetahuan praktisi 

mengenai proses konsultasi, yang meliputi: Konsultasi, 

jasa pemberian saran profesional, jasa implementasi, 

jasa transaksi, jasa penyediaan staf dan jasa pen-

dukung lainnya dan jasa produk. 

 

STANDAR PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN 

PUBLIK 

Setiap Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem 

pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur 

pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan 

implementasi secara efektif sistem tersebut. Sistem 

pengendalian mutu KAP mencakup struktur organisasi, 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian 
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perikatan profesional dengan SPAP. Sistem peng-

endalian mutu harus komprehensif dan harus 

dirancang selaras dengan struktur organisasi, 

kebijakan, dan sifat praktik KAP. 

Unsur-unsur sistem pengendalian mutu: 

a. Independensi 

b. Penugasan personel 

c. Konsultasi 

d. Supervisi 

e. Pemekerjaan (hiring) 

f. Pengembangan profesional 

g. Promosi 

h. Penerimaan dan keberlanjutan klien 

i. Inspeksi 

 

3. Kode Etik Audit Syariah 

Beberapa prinsip kode etik akuntan Islam AAOIFI 

(Pravitasari, 2015) adalah sebagai berikut: 

a. Dapat dipercaya 

Dapat dipercaya yang beraryi bahwa seorang 

auditor harus memiliki tingkat integritas dan 

ke-jujuran yang tinggi dan audtor juga harus 

dapat menjaga kerahasiaan informasi yang ia 

ketahui selama pelaksanaan tugas dan jasa 

baik kepada organisasi atau Kliennya. 
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b. Legitimasi 

Semua kegiatan professi harus yang 

dilakukannya harus memiliki legitimasi dari 

hukum syariah maupun peraturan dan 

perudang-undangan yang berlaku. 

c. Objektivitas 

Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, 

bebas dari konflik kepentingan dan bebas 

dalam kenyataan maupun dalam 

penampilan. 

d. Kompetensi professi dan rajin 

Akuntan harus memiliki kompetensi 

professional dan dilengkapi dengan latihan-

latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan 

tugas dan jasa professi tersebut dengan baik. 

Perilaku yang didorong keimanan. Peilaku 

akuntan harus konsisten dengan keyakinan 

akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan 

aturan syariah. 

e. Perilaku professional dan standar teknik 

Akuntan harus memperhatikan peraturan 

professi termasuk didalamnya standar 

akuntansi dan auditing untuk lembaga 

keuangan syariah. 
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F. STANDAR AUDIT AAOIFI DAN IFSB 

AAOIFI adalah lembaga yang besifat non prpfit yg 

berdiri di tahun 1991 serta berpusat pada Bahrain. 

AAOIFI didirikan untuk membentuk satu standar yg 

berlaku secara global bagi seluruh industry keuangan 

berbasis syariah yg terdapat pada seluruh dunia. 

Termasuk dalam hal ini adalah standar syariahnya. ada 

lebih kurang 45 negara yang saat ini sudah tergabung 

dalam AAOIFI. yang bergabung dalam AAOFI adalah 

lembaga bank sentral yg berada di negara tersebut dan 

atau lembaga lain yang mengatur lembaga keuangan 

yang ada pada negara tersebut. Termasuk pula 

lembaga keuangan syariah.karena itulah lembaga 

AAOIFI didirikan dengan tujuan supaya standar yg ada 

dari berbagai industri keuangan syariah tersebut dapat 

difasilitasi dan menjadi standar praktik yang terbaik 

dari bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah 

lainnya. 

standar apa saja yang ada pada AAOIFI? standar 

yang ada serta dikeluarkan oleh AAOIFI merupakan 

standar syariah, standar Akuntansi, standar audit dan 

juga standar akan tata Kelola serta juga etika. 

Menurut Hanifah (2010) (Mardiyah, Qonita., & 

Mardian, 2015) audit Lembaga keuangan syariah 

memiliki tujuan yaitu mengeluarkan opini terhadap 
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laporn keuangan yang telah disusun dan dibut oleh 

manajemen perusahaan, semua hal yang bersifat 

material harus sesuai dengan prinsip dn hukum dalam 

syariah, AAOIFI, dan Standar akuntansi nasional di 

negara tersebetut. Oleh karena itu aturan-aturan yang 

terdapat dalam proses audit di Lembaga keuangan 

syariah tidak hanya sebatas pada aturan-aturan umum 

terkait audit keuangan saja namun juga tetap 

memastikn kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip 

syariah.  

Standar Audit berdasarkan AAOIFI melibatkan 

proses Langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Planning (Perncanaan): ini melibatkan tentang 

bagaimana mengidentifiksi ruang lingkup dan 

tujuan audit menentukan sumber daya dan 

personel yang dibutuhkan, dan menetapkan 

Jangka waktu untuk audit. 

b. Risk Assessment (penilaian Risiko): Auditor akan 

menilai risiko yang terkait dengan laporan 

keuangan dan entitas yang diaudit, dan menentu-

kan prosedur audit yang tepat untuk diterapkan. 

c. Evidance Gathering (Pengumpulan Bukti): 

Auditor akan mengumpulkan dan meninjau 

dokumen yang relevan, catatan keuangan, dan 

bukti lain untuk mendukung kesimpulan audit. 
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d. Testing (Pengujian): Auditor akan melakukan 

pengujian atas laporan keuangan entitas dan 

proses untuk menentukan keakuratan dan 

keandalan informasi keuangan. 

e. Reporting (Pelaporan): Auditor akan menyiapkan 

laporan yang berisi rincian temuan audit dan 

rekomendasi untuk melakukan perbaikan. 

f. Follow Up (Tindak Lanjut): Auditor akan 

menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dibuat 

dalam laporan audit untuk memastikan bahwa 

rekomendasi tersebut telah diterapkan dan 

bahwa entitas telah mematuhi standar AAOIFI. 

 

KESIMPULAN 

1. Audit Syariah mengacu pada fungsi yang memberi-

kan penilaian independent terhadap kualitas dan 

efektivits pengendalian internal LKS, sistem 

manajemen risiko, proses tata Kelola, serta 

kepatuhan keseluruhan operasi, bisnis, dan 

hubungan aktivitas antara pengendalian internal LKS 

dengan syariah. Audit syariah secara umum adalah 

untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan 

melaporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum 

islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan 

laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. 
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2. Konsep pengawasan yang dilakukan pleh Lembaga 

keuangan syariah khususnya pada kegiatan uditnya 

memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah 

dan landasan hukum positif yang berlaku di 

Indonesia. Landasan Hukum Syariah berdasarkan Al-

Quran dan Hadist sedangkan landasan hukum positif 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

menempatkan BI sebagai otoritas pengawas per-

bankan. sesuai yang dijelaskan dalam pasal 29 UU no 

7/1992 yang telah diubah menjadi UU No 10 tahun 

1998 tentang perbankan yang berbunyi “Pembinaan 

dan pengawasan bank dilakukan oleh bank 

Indonesia” . 

3. Berdasarkan AAOIFI, Secara proporsional tujuan 

audit dalam islam adalah: 

a. Menilai tingkat penyelesaian dari suatu 

Tindakan 

b. Mengkoreksi kesalahan 

c. Memberikan reward atas keberhasilan 

pekerjaan 

d. Memberikan punishment untuk kegagalan 

pekerjaan 

4. Kualitas Audit merupakan kemampuan seorang 

auditor dapat menemukan dan melaporkan suatu 

penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi 

perusahaan. Kemampuan auditor ini diukur pada 

kemampuan teknikal auditor, seperti Pendidikan, 
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profesionalisme, pengalaman, dan strukrur audit dari 

perusahaan itu sendiri. (De Angelo. L., 1981). 

5. Di dalam auditing sendiri, auditor dikatakan 

kompeten apabila mereka yang menguasai teori dan 

juga teknikalnya dalam melaksanakan tugas sebagai 

auditor. Auditor harus tetap berpedoman pada 

standar audit yang ditetapkan, berpegang pada 

landasan hukum dan mematuhi prinsip transaparansi 

dan objektifitas. 

 

SOAL LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian Audit Syariah 

2. Jelaskan Ruang lingkup dari Audit Syariah 

3. Apakah yang dimaksud dengan kualitas audit ? 

4. Jelaskan Fungsi & Tujuan Audit secara umum dan 

menurut AAOIFI 

5. Jelaskan apa yang di maksud dengan kualitas Audit 

6. Jelaskan Kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang Auditor Syariah 

7. Jelaskan Standar Profesional yang dikeluarkan oleh 

IAPI 

8. Jelaskan kode Etik Audit  

9. Jelaskan Standar Audit menurut AAOIFI 
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MANAJEMEN INVESTASI 

PERBANKAN SYARIAH 

Oleh: Trimulato. M.Si. 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pengertian bank menurut Undang-undang nomor 10 

Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang 

nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

syariah tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan 

yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan 

(financial intermediary institution). Dengan demikian, 

dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam 

kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana. 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 juga secara 

tegas mengakui eksistensi dari Perbankan syariah, 

BAB III 
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yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat 

yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah. Pengertian prinsip syariah dapat dijumpai 

dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008. Dalam pasal dimaksud disebutkan bahwa 

prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan Perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga 

dimaksud yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). (Umam & Utomo, 2016) 

Bank syariah pertama di Indonesia didirikan pada 

tahun 1992. Bank syariah berdiri berdasarkan 

kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam untuk memiliki sebuah 

bank yang bebas dari riba (bunga). Bank syariah 

sebagai lembaga intermediasi sebenarnya tidak 

dikenal pada zaman Rasulullah SAW maupun zaman 

para sahabatnya. Namun, kegiatan kerjasama investasi 

perdagangan (jual beli) dan transaksi lainnya telah 

dilakukan secara individual oleh para pelaku pasar. 

Secara teoritis, tujuan adanya bank syariah adalah 

untuk memperlancar aliran investasi dari SSU (surplus 

spending unit) ke DSU (Deficit Spending Unit) dan pada 

akhirnya memperlancar berputarnya sumber daya 

ekonomi. Pelayanan industri Perbankan syariah 



St. Hafsah Umar M.Ak., Supriadi, S.E.I., M.E.I., dkk. 58 

kepada nasabah dilengkapi dengan berbagai 

instrumen keuangan yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan transaksi keuangan yang 

memenuhi prinsipprinsip syariah. Produk-produk dasar 

keuangan syariah digunakan oleh lembaga Perbankan 

syariah dalam melaksanakan kegiatan dasarnya 

sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi men-

transformasikan aset likuid masyarakat kedalam 

berbagai investasi jangka panjang. Namun demikian, 

sejaan dengan perkembangan kegiatan keuangan yang 

terjadi, produk-produk Perbankan syariah perlu untuk 

mengembangkan variasi prouk keuangan agar dapat 

secara fleksibel memfasilitasi transaksi yang 

dibutuhkan masyarakat. (Darsono.et al, 2017) 

Secara garis besar produk-produk Perbankan 

syariah terdiri dari tiga, yatu; produk penghimpunan 

dana (funding), produk penyaluran dana (financing), 

dan pemberian jasa (service). Pada produk 

penghimpunan dana, memiliki tiga produk yaitu Giro, 

Tabungan dan Deposito. Produk Giro Bank Syariah 

menggunakan akad wadi’ah dan ada yang mengguna-

kan akad mudharabah. Produk Tabungan ada yang 

menggunakan akad wadi’ah dan ada yang mengguna-

kan akad mudharabah. Untuk prouduk deposito hanya 

menggunakan akad mudharabah. Pada produk pem-

biyaan (financing) di Bank Syariah terbagi atas tiga 
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yaitu; pembiayaan dengan skema jual-beli, pembiaya-

an skema dengan sewa, dan pembiayaan dengan 

skema bagi hasil. Pada pembiayaan dengan skema jual 

beli menggunakan akad murabahah, akad salam, dan 

akad istisnha’. Produk pembiayaan dengan skema 

sewa menggunakan akad ijarah, dan akad ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT). Serta pembiayaan dengan 

skema bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan 

musyarkah. Produk-produk Bank syariah dalam bentuk 

pemberian jasa (service) terdiri dari akad wakalah 

(perwakilan), jasa penjamin (kafalah), jasa pengalihan 

hutang (Hawalah), Jasa Gadai Syariah (Rahn), Jasa 

Penukaran Mata Uang asing (Al Sharf), Jasa Pinjam 

(Qard), dan Multijasa (Ijarah Multijasa), Perbankan 

syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan, 

termasuk dengan produk Perbankan syariah terus 

bertambah dan bervariasi yang jelas sesuai dengan 

aturan yang berlaku khususnya aturan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Beberapa perkembangan dari produk bank syariah 

diantaranya; kartu kredit syariah, Uang elektronik 

syariah, hedging syariah, dan produk lainnya. 

(Nugroho. et al, 2020) 

Perkembangan industri keuangan syariah terus 

mengalami peningkatan, dengan hadirnya berbagai 

produk keuangan yang syariah semakin bervariatif. 
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Produk keuangan syariah tidak hanya pada peny-

impanan dana di bank syariah, melainkan berkembang 

pada produk investasi di lembaga keuangan syariah 

(Mustamin & Trimulato, 2022). Investasi syariah dapat 

menjadi pilihan untuk berbagai kegiatan yang dapat 

mendukung kegiatan sektor riil. Termasuk dengan 

melalui produk-produk yang dimiliki perbakan syariah 

dapat menjadi pilihan dalam berinvestasi syariah. 

Keberadaan bank syariah dapat menjadi wadah pilihan 

berinvestasi sesuai prinsip syariah. Bank syariah 

memposisikan dua fungsi sebagai lembaga untuk 

berinvestasi dan menjadi lembaga yang melakukan 

investasi. Pada produk penghimpunan dana, bank 

syariah memiliki produk deposito yang menjadi pilihan 

dalam berinvestasi sesuai prinsip syariah dengan 

menggunakan skema akad mudharabah. Pada produk 

pembiayaan bank syariah menyalurkan pembiayaan 

dengan skema bagi hasil, yang merupakan konsep dari 

transaksi investasi. Pembiayaan bagi hasil yang dapat 

menggunakan akad mudharabah dan/atau musyara-

kah. Kemudian bank syariah juga dapat menjadi agen 

penjual pada beberapa instrumen investasi syariah, 

seperti Reksadana Syariah, Obligasi Syariah (SUKUK), 

Saham Syariah, Asuransi Syariah, Investasi Emas, dan 

produk lainnya. Secara fungsi sebagai bentuk 

penyaluran pembiayaan dibagi menjadi dua bagian 

yaitu; pembiayaan untuk konsumtif dan pembiayaan 
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produktif. Kemudian pembiayaan produktif dibagi 

menjadi dua yaitu; pembiayaan produktif modal kerja, 

dan pembiayaan produktif investasi. 

Bank syariah dapat mengadopsi sistem perbankan 

konvensional selama tidak bertentangan dengan 

prinsip Islam. Jika terjadi pertentangan maka bank 

syariah dapat membuat dan merancang prosedurnya 

sendiri dengan menyesuaikan terhadap nilai-nilai Islam 

agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Perbankan syariah yang memberikan layanan bebas 

dari bunga kepada para nasabahnya. Islam melarang 

kaum muslimin menarik atau membayar bunga dalam 

setiap bentuk transaksi. Hal inilah yang kemudian 

membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem 

perbankan konvensional. Teknisnya riba adalah nilai 

tambah dari pokok pinjaman yang disesuaikan dengan 

lamanya jangka waktu dan besarnya jumlah pinjaman. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga 

cukup menggembirakan. Sejak disahkannya undang-

undang no.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

Akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di 

Indonesia cukup signifikan. Sampai tahun 2018, sudah 

ada 13 Bank Umum Syariah (BUS), dan 21 Unit Usaha 

Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp. 433,203 

triliun. Melihat pertumbuhan perbankan syariah yang 

semakin pesat, masyarakat Indonesia semakin di-
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manjakan dengan banyaknya pilihan dalam 

berinvestasi di perbankan syariah.(Rodoni & Fathoni, 

2019) 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Investasi Syariah 

Kata investasi merupakan kata adopsi dari 

bahasa inggris, yaitu investment. Kata invest 

sebagai kata dasar dari investment memiliki arti 

menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan 

keuangan kata invesment diartikan sebagai 

penanaman uang atau modal dalam suatu per-

usahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh 

keuntungan. Sedangkan dalam kamus Lengkap 

Ekonomi, Investasi didefinisikan sebagai saham 

penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekaya-

an lain seperti saham atau harta tidak bergerak 

yang di harapkan dapat di tahan selama periode 

waktu tertentu supaya menghasilkan pendapat-

an. Faktor utama yang mendukung perkembang-

an ekonomi syariah di Indonesia di masa 

mendatang adalah jumlah penduduk Indonesia 

yang mayoritas muslim. Selain itu adanya 

peningkatan kesadaran umat Islam dalam 

berinvestasi sesuai syariah. Mengingat begitu 
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pentingnya investasi sebagai salah satu perilaku 

ekonomi, maka menjadi penting pula 

pemahaman mengenai teori dan praktik investasi 

tersebut. (Hanafi & Fauziah, 2016) 

Investasi merupakan komitmen untuk me-

nahan sejumlah dana dengan tujuan mem-

peroleh sejumlah keuntungan di masa yang akan 

datang. Namun demikian, terdapat oknum yang 

memanfaatkan investasi sebagai alat meng-

himpun dana dari masyarakat dengan produk 

dan aktifitas usaha yang tidak sesuai syariah. 

Oleh sebab itu, penjelasan prinsip-prinsip syariah 

dalam berinvestasi menjadi penting sebagai 

panduan bagi masyarakat. Kegiatan investasi 

secara eklpisit maupun implisit tertuang di dalam 

sejumlah ayat Al-Qur’an dan sunnah nabi 

Muhammad saw. yang pernah menjalankan 

bisnis dan menjadi mitra investor Mekah pada 

masanya. Prinsip investasi syariah adalah semua 

bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada 

dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan 

kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, 

baik objek (produk) maupun proses kegitan 

usahanya yang mengandung unsur haram, 

gharār, maysīr, ribā, tadlīs, talaqqī al-rukbān, 

ghabn, ḍarar, rishwah, maksiat and ẓulm. Dalam 
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investasi, terdapat aturan syariah mengenai akad 

apa saja yang dibolehkan, apa yang dilarang, dan 

risiko yang timbul sebagai bagian integral dari 

kegiatan investasi. (Pardiansyah, 2017) 

Salah satu karunia Allah kepada manusia 

sebagai bekal hidup adalah harta. Islam tidak 

melarang penggunaan harta secara konsumtif 

namun tetap harus mengupayakan sisi produk-

tifitas. Salah satu upaya tersebut produktifitas 

harta adalah dengan investasi. Investasi adalah 

sebuah komitmen untuk menyimpan harta atau 

dana yang diharapkan akan mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Kegiatan 

investasi ini sangat dianjurkan dalam Islam 

sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan 

dipraktikan oleh Nabi SAW. Hal itu dikarenakan 

banyak sekali manfaat yang ditimbulkan selain 

sebagai penjagaan diri, juga karena harta yang 

diinvestasikan tidak bertumpuk hanya pada 

seseorang tapi terdistribusi sehingga menambah 

nilai dan manfaat harta. Namun tidak semua 

investasi boleh dilakukan, Islam sebagai agama 

yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, 

memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan 

batasan dan aturan dan membedakan mana 

investasi yang halal dan yang haram. Aturan 
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tersebut meliputi jenis usaha, transaksi dan 

modalnya. Sehingga dengan memahami prinsip-

prinsip tersebut umat Islam akan terhindar dari 

praktik muamalah yang dilarang. Karena sejati-

nya Islam memandang investasi tidak hanya 

sebagian aktifitas muamalah maliyah semata 

tetapi memiliki nilai ibadah bila tetap pada 

koridor aturan dan prinsip-prinsip Syariah. 

(Inayah, 2020) 

Investasi syari’ah sebagian besar didorong 

oleh perolehan finansial, sebagian kecil di-

pengaruhi oleh faktor keyakinan agama. Dilihat 

dari faham fanatisme adanya anggapan peng-

haraman atas bunga bank pada bank 

konvesional, sehingga banyak para nasabah 

beralih pada bank syari’ah dalam peyimpanan 

asset mereka dan untuk mendapatkan keny-

amanan secara lahiriyah dan batiniyah. Produk 

investasi syari’ah yang menggunakan prinsip 

Islam didalam sistemnya menggunakan akad bagi 

hasil. Investasi dalam persepektif Islam hanya 

dapat dilakukan pada instrumen sesuai dengan 

syari’ah Islam dan tidak mengandung riba. 

Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek 

yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis 

kegiatan usahanya tidak bertentang dengan 
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syari’ah. Walaupun pada mulanya pihak bank 

harus menghadapi resiko sedikitnya minat 

nasabah yang tertarik pada produk investasi 

syari’ah, yang mempengaruhi oleh besarnya 

resiko bagi hasil atau sistem yang digunakan yaitu 

muḍ arobah, sistem ini yang menjadi perbedaan 

produk investasi syari’ah dengan investasi pada 

bank konvesional. Salah satu penyebab kurang-

nya minat nasabah pada investasi syari’ah, yaitu: 

perlunya peningkatan informasi, penjelasan 

mendalam mengenai resiko yang ditanggung 

nasabah dari sistem bagi hasil, serta fanatisme 

para nasabah yang tertarik pada produk investasi 

syari’ah.(Meriyati, 2015) 

Investasi berdasarkan konsep Islam 

sesungguhnya tidak berbeda dengan konsep 

konvensional secara filosofis. Investasi (konven-

sional) adalah pembelian sekuritas dan barang-

barang yang tidak bergerak atau menyimpan 

dana sebagai modal kepada suatu perusahaan 

agar dari dana tersebut memberikan keuntungan 

secara berkesinambungan dan hasilnya menjadi 

hak milik investor. Akad dalam bahasa Arab 

artinya perikatan atau perjanjian atau pe-

mufakatan. Adapun pengertian berdasarkan fiqh 

maka akad adalah pertalian ijab (pernyataan 
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melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan me-

nerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat 

yang berpengaruh pada objek perikatan. Ber-

dasarkan pengertian tersebut maka akad adalah 

suatu perbuatan hukum yang melibatkan kedua 

belah pihak atau lebih yang melakukan per-

janjian. Ajaran Islam menekankan bahwa semua 

transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak 

atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus 

sejalan dengan syariat (hukum Islam). Produk-

produk investasi yang memenuhi prinsip-prinsip 

syariah saat ini berkembang semakin pesat dan 

menempati posisi yang semakin signifikan dalam 

perekonomian global. Tingkat pemahaman se-

orang investor yang memiliki pengetahuan 

mengenai keuangan (financial literacy) yang lebih 

tinggi cenderung untuk lebih baik dalam meng-

elola keuangan, termasuk dalam berinvestasi 

pada berbagai jenis investasi yang bersifat 

produk finansial. (Peristiwo, 2016) 

Terdapat   beberapa   upaya   yang   dapat   

dilakukan   bagi   calon   investor   sebelum   kita 

berinvestasi pada sebuah perusahaan. Upaya 

yang pertama, ketahui terlebih dahulu seluk 

beluk dari investasi yang akan kita lakukan.  

Pastikan bahwa investasi tersebut sudah me-
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miliki legalitas dan ijin dari OJK. Kedua, ketika 

ditawarkan sebuah investasi, dalam menanggapi-

nya keuntungan atau laba yang ditawarkan kita 

harus berfikir logis.  Pahami bahwa investasi 

bersifat fluktuatif dan bergantung pada kondisi 

ekonomi. Sehingga mustahil jika ada sebuah 

investasi memberi keuntungan atau laba besar 

dalam waktu yang singkat. Terdapat 5 pilihan 

investasi syariah yang sudah terdaftar di OJK, 

sehingga kita terhindar dari investas bodong, 

yakni: 1. Investasi Saham Syariah: Saham Syariah 

ialah saham yang memenuhi ketentuan dan 

penetapan berdasarkan prinsip syariah. 2. 

Investasi Reksa Dana Syariah:  Reksa Dana 

Syariah ialah Reksa Dana yang beroperasi sesuai 

ketentuan dan prinsip syariah baik bentuk akad 

antara pemilik modal (sahib al-mal/ Rabb al Mal) 

dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-

mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai 

wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. 

3. Deposito Syariah: Deposito Syariah yang juga 

disebut Sertifikat Deposito Syariah ialah 

simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan 

prinsip syariah. Dimana sertifikat bukti peny-

impanannya dapat dipindah tangankan. 4. Sukuk 

Ritel:  Sukuk Ritel atau Surat Berharga Syariah 

Negara Ritel ialah surat berharga negara yang 
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diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.  Surat ini 

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap 

Aset Surat Berharga Syariah Negara, yang 

nantinya dijual kepada perorangan Warga 

Negara Indonesia melalui agen penjual, dengan 

volume minimum yang telah ditentukan. 5. Emas: 

Investasi emas tergolong jenis investasi yang 

halal dengan sejumlah syarat salah satunya ialah 

tidak menggunakan skema berbahaya seperti 

ponzi dan emas yang diinvestasikannya benar-

benar ada. (Kulsum & Tamimah, 2021) 

Investasi dalam Islam merupakan kegiatan 

yang sangat di anjurkan. Hal ini secara eksplisit 

tertuang dalam berbagai ayat seperti QS. Al-

Hasyr:18, QS. Lukman: 34, QS. Al-Baqarah: 261, 

Qs. Al-Nisa' 9, dan lain-lain. Tidak semua jenis 

investasi diperbolahkan dalam Islam. Hanya 

investasi yang sesuai dalam ajaran Islam yang 

boleh diikuti oleh investor muslim. Prinsip-prinsip 

tersebut meliputi jenis usaha dan transaksi yang 

harus mengikuti norma-norma syariah Islam. 

Artinya, pada jenis usaha, produk atau jasa yang 

diberikan serta cara pengelolaan perusahaan 

emiten bukan usaha yang dilarang oleh syari'at 

seperti usaha perjudian, perdagangan yang 

dilarang: bukan ke uangan ribawi atau perbankan 
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dan asuransi konvensional: bukan produsen 

distributor serta pedagang makanan dan 

minuman yang diharamkan; bukan usaha atau 

perusahaan baik produsen maupun distributor 

yang menyediakan barang atau jasa yang bisa 

merusak moral dan bersifat mudarat. Begitu pula 

dengan jenis transaksinya harus dilakukan 

dengan prinsip sangat hati-hati, tidak boleh 

melakukan spekulasi yang didalamnya ada unsur-

unsur gharar, gharar, maysir, dzulm, tadlis, dan 

sebagainya. Maraknya kasus-kasus investasi 

bodong dengan kedok investasi menyadarkan 

kita, apa sebenarnya investasi dalam Islam. 

(Sakinah, 2014) 

2. Investasi Perbankan Syariah 

Masing-masing individu memiliki tujuan dan 

target investasi yang berbeda, sehingga benar-

benar harus mengenal investasi yang di-

kehendaki. Apalagi saat ini semakin banyak 

penawaran investasi, secara online, sehingga 

tetap perlu berhati-hati agar tidak terkena tipu. 

Harus dipastikan investasi yang dipilih legal dan 

telah mendapat izin dari lembaga yang ber-

wenang jangan mudah tergiur dengan penawar-

an keuntungan investasi yang besar, bahkan 

sebenarnya tidak rasional, sehingga perlu ber-
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hati-hati. Selain itu, saat ini sudah hadir investasi 

syariah yang dapat menjadi pilihan bagi para 

investor yang menghendaki memperoleh ke-

untungan tetapi tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. Investor dapat lebih mengenal 

investasi syariah, dengan berbagai variasi dan 

ragam yang dapat menjadi pilihan saat ini. Lebih 

jauh dapat dibayangkan jika karena adanya 

investasi, usaha perusahaan semakin besar dan 

berkembang sehingga usaha itu membuka 

lapangan kerja, secara tidak langsung kita ber-

peran secara tidak langsung. Dalam berinvestasi 

perlu diketahui dana kita akan ditempatkan pada 

usaha apa, dan bagaiman profil dari usaha ter-

sebut. Investasi dapat dilakukan secara langsung, 

atau juga tidak langsung melalui media atau 

pihak lain. Pengetahuan tentang investasi perlu 

diperdalam agar tepat dalam menyalurkan 

secara baik, dan tujuan investasi ter-capai. 

(Trimulato, 2022) 

Hubungan Bank Syari’ah (investor) dengan 

nasabah adalah hubungan kemitraan yang 

egaliter. Dalam artian Bank Syari’ah sebagai fund 

manajer tidak selayaknya memaksimalkan profit 

secara eksploitatif. Bank Syari’ah harus menjaga 

keharmonian hubungan dengan nasabah. Meski-
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pun Bank Syari’ah sebagai unit usaha tetap 

berusaha mencari proyek usaha yang prifiable, 

sehingga mampu memberikan bagi hasil yang 

memuaskan nasabah (penabung). Di sisi lain Bank 

Syari’ah juga mesti hati-hati dan selektif dalam 

menanamkan dananya pada proyek tersebut. 

Karena jangan sampai profit sharing yang 

diharapkan malah berbalik menjadi loss sharing 

karena kekurang hati-hatian dalam berinvestasi. 

Bank Syari’ah memiliki aturan yang perlu diper-

hatikan yang kesemuanya berfokus pada analisis 

kelayakan proyek/usaha. Diharapkan dengan 

adanya analisis kelayakan proyek tersebut semua 

investasi yang dilakukan oleh Bank Syari’ah dapat 

memberikan profit yang tinggi, sehingga akhirnya 

bank juga dapat meningkatkan pemberian peng-

hasilan kepada para penabung. Bank Syari’ah 

sangat hati-hati dalam melakukan pembiayaan. 

Hal ini dapat dimengerti, karena ketika Bank 

Syari’ah melakukan kesalahan prosedur, dengan 

memberikan investasi pada perusahaan, atau 

pada bidang yang tidak dapat memberikan 

keuntungan (bagi hasil), maka konsekwensi 

kemacetan atau bahkan kerugian akan 

ditanggung. Manajemen dan analisis investasi di 

atas merupakan aturan umum yang dirasa 

mampu menjadikan Bank Syari’ah aman dan 
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berkembang, meskipun Bank Syari’ah dapat 

membuat kebijakan-kebijakan sendiri yang 

intinya dapat menumbuh kembangkan dana yang 

ada sesuai dengan situasi dan kondisi di mana 

bank tersebut berdiri dan beroprasi sepanjang 

aturan-aturan tersebut tidak melanggar prinsip 

dasar Syari’ah. (Hidayatullah, 2014) 

Semua aktivitas bisnis selalu dihadapkan 

dengan dua kemungkinan yaitu antara keuntung-

an atau kerugian bagitu juga dalam dunia 

investasi. Bank syariah sebagai lembaga interme 

diary yang salah satu fungsinya adalah financing 

yakni menyalurkan pembiayaan kepada nasabah 

yang salah satu bentuknya adalah investasi 

modal dengan skim mudharabah atau 

musyarakah. Bank syariah dalam menyalurkan 

dana menghadapi risiko besar karena 

berhadapan langsung dengan karakteristik 

nasabah. Dengan demikian, bank syariah 

memakai prinsip kehati-hatian (prudential 

banking) dalam menyalurkan dana yaitu dengan 

pola screening pada calon nasabah agar tidak 

terjadi asymmetric information yang dapat 

menimbulkan moral hazard dan adverse 

selection. Dalam perbankan syari’ah sebagian 

dana dari pihak ketiga digunakan untuk kegiatan 
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investasi pada pada proyek-proyek tertentu yang 

dipandang cukup mempunyai prospek dalam 

perolehan keuntungan (return), namun 

perbankan syari’ah memberikan kovenan atau 

klausul-klausul tertentu pada nasabah investasi, 

metode tersebut dapat berupa screening 

terhadap calon nasabah investasi dan proyek 

tersebut, hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

default pada calon nasabah investasi. Dalam 

kegiatan bisnis selalu dihadapkan dengan dua 

kemungkinan antara return dan risk, maka 

perbankan syari’ah tentunya tidak hanya melihat 

dari segi keuntungan saja dalam berinvestasi, 

tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah risiko 

investasi. Penanaman modal atau saham 

memerlukan pertimbangan yang cukup matang, 

sehingga diperlukan langkah-langkah terkait 

dengan investasi, diantaranya: aspek rentabilitas, 

aspek likuiditas, spreading risk, skala preoritas. 

Tidak kalah pentingnya pertimbangan yang harus 

diperhatikan pada perbankan dalam rangka 

investasi sebagian dananya adalah kolektabilitas 

investasinya, hal ini perlu diperhatikan terkait 

dengan terjadinya default dan wanprestasi pada 

calon nasabah investasi. Mekanisme investasi di 

bank syari’ah di bagi dalam dua golongan utama 

yaitu bagi hasil (profit and loss sharing) atau PLS, 
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dan Non profit and loss sharing atau Non-PLS. 

(Chair, 2015) 

Salah satu akad pembiayaan yang paling 

dominan dimanfaatkan oleh bank syariah untuk 

memobilisasi dana adalah Kontrak mudharabah, 

dimana bank bertindak sebagai mudharib 

(pengusaha atau pengelola aset) dan nasabah 

sebagai sohibul mal (investor). Kontrak ini 

menggantikan deposito berbunga di konven-

sional bank. Dalam praktiknya, komplikasi parah 

muncul dari penggunaan kontrak Mudharabah 

dengan biaya tinggi. Komplikasi ini menempatkan 

penerapan penggunaan Mudarabah oleh bank 

syariah di bawah pertanyaan dan data menunjuk-

kan bahwa kontrak ini kurang sesuail dari 

konteksnya. Secara tradisional, Mudharabah 

adalah kontrak satu proyek, terbatas waktu, 

pihak dan pembagian keuntungan Mudharabah 

ditentukan ketika proyek-proyek yang dibiayai 

oleh Mudharabah telah dilikuidasi. Namun, 

dalam prakteknya bank syariah melaksanakan 

Mudharabah dengan; menggabungkan mudha-

rabah, Mudharabah yang tidak terbatas, ber-

campur dan terus menerus. Jenis mudharabah ini 

memberlakukan beberapa tantangan mengenai 

penentuan total keuntungan yang dihasilkan dari 
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Mudharabah. Selanjutnya bagaimana meng-

alokasikan keuntungan untuk beberapa pihak 

yang terlibat dalam mudharabah dengan mem-

pertimbangkan pihak-pihak tersebut dapat 

memberikan atau menarik uang pada waktu yang 

berbeda yang mungkin tidak sesuai dengan awal 

atau likuidasi proyek. Kritik lain untuk 

Mudharabah yang ada adalah cadangan. Cadang-

an dirancang untuk memenuhi kerugian masa 

depan untuk nasabah dan untuk menstabilkan 

pendapatan yang dikaitkan dengan mereka. 

Secara substansi, cadangan merusak konsep bagi 

hasil dan dapat digunakan untuk mencapai 

perataan laba, sehingga mempengaruhi trans-

paransi dan keandalan laporan keuangan. Aset 

investasi dibiayai oleh dana Mudharabah disaji-

kan dalam neraca di bawah satu kategori, diman 

aset dapat dibiayai baik oleh nasabah atau 

pemegang saham. Aset ini harus direklasifikasi 

menjadi: dua subkategori: aset yang 

diatribusikan kepada pemegang saham dan aset 

yang diatribusikan kepada nasabah. Tata kelola 

perusahaan menimbulkan masalah besar dalam 

akad mudharabah. Nasabah terkena risiko 

ekuitas investor, tetapi tidak memiliki hak tata 

kelola, tidak ada pilihan dalam memutuskan jenis 

dan pengembalian karakteristik risiko serta tidak 
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ada kekuasaan untuk menunjuk manajemen, 

termasuk DPS atau auditor eksternal. (Harahap & 

Siregar, 2022) 

Pembiayaan atau financing adalah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi 

yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan 

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan 

bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan per-

setujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. Dalam pelaksanaan 

pembiayaan, bank syari’ah harus memenuhi dua 

aspek yang sangat penting. Pertama, aspek syar’i, 

di mana dalam setiap realisasi pembiayaan 

kepada para nasabah, bank syari’ah harus tetap 

berpedoman pada syari’at Islam (anatara lain 

tidak mengandung unsur maysir, garar, riba, 

serta bidang usahanya harus halal). Kedua, aspek 



St. Hafsah Umar M.Ak., Supriadi, S.E.I., M.E.I., dkk. 78 

ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbang-

kan perolehan keuntungan, baik bagi bank 

syari’ah maupun bagi nasabah bank syari’ah. 

(Ilyas, 2015) 

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah 

melalui pembiayaan investasi berpengaruh 

negatif terhadap tingkat likuiditas internal per-

bankan syariah di indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap pembiayaan yang diberikan melalui 

investasi memberikan nilai negatif terhadap 

tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat 

karena dengan bantuan investasi ini cenderung 

bisa dimanfaatkan masyarakat ke arah spekulasi 

sementara prinsip bank syariah tidak memboleh-

kan usaha yang sifatnya spekulasi. Pembiayaan 

yang diberikan oleh bank syariah melalui 

investasi sebaiknya perlu diseleksi untuk inves-

tasi yang sifatnya spekulatif tidak diberikan, 

namun investasi yang tidak bertentangan dengan 

prinsip perlu dibiayai. Pembiayaan yang diberi-

kan oleh bank syariah menunjukkan tingkat yang 

tinggi secara likuiditasnya sehingga dalam hal ini 

selain memberikan pembiayaan secara selektif 

juga perlu memperhatikan likuiditasnya secara 

internal. Secara keseluruhan pembiayaan yang 

diberikan sebenarnya mempengaruhi tingkat 
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likuditas bank syariah sehingga sebaiknya 

pembiayaan yang sifatnya memberikan bantuan 

untuk masyarakat menjadi lebih meningkat 

secara pendapatan ekonominya diberikan lebih 

banyak namun selektif. (Taudlikhul Afkar, 2014) 

3. Risiko Investasi di Bank Syariah 

Tujuan   dari   manajemen risiko investasi pada 

suatu perbankan ialah Untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih, layak dimasa yang   akan   

datang, mengurangi tekanan inflasi, dorongan 

untuk menghemat pajak, selain dari tujuan ada 

beberapa tahapan dalam berinvestasi yaitu: 

menentukan kebijakan investasi, analisis 

sekuritas, Pembentukan portofolio, melakukan 

revisi portofolio, evaluasi kinerja portofolio. 

Salah satu yang membedakan mudharabah dan 

musyarakah   adalah   besarnya   keterlibatan   

dalam investasi pada masa kontrak. Didalam 

mudharabah, bank syariah menginvestasikan 

uang sebagai silent partner, manajemen secara 

eksklusif bertanggung jawab   kepada   pihak   lain 

yang   biasa   disebut mudharib. Berbeda  dengan    

musyarakah mitra menginvestasikan dananya 

dan bisa sebagai silent partner atau ber-

partisipasi   sebagai   manajemen.  Perbedaan 

utama dari risiko investasi mudharabah dan 
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musyarakah adalah bahwa dalam pembiayaan 

mudharabah   bila   usaha   yang dibiayai nasabah 

mengalami kerugian, maka bank syariah akan 

menanggung semua kerugian dan bank tidak bisa 

mewajibkan nasabah yang dibiayai untuk 

mengambil    tindakan     yang    diperlukan    untuk 

menghasilkan tingkat kembalian sebagaimana 

yang diharapkan. Situasi ini tentu saja dapat 

dimanfaatkan pengguna dana.  Kelemahan lain 

dari mudharabah bahwa nasabah sebagai 

pengguna dana memiliki kecenderungan untuk 

overstated (lebih menekankan) pengeluaran 

karena tingkat pengeluaran ini merupakan beban 

bank sementara pengembalian konsumsi di 

tangan pengusahaan. (Fadilah, 2019) 

Risiko dalam investasi tidak harus selalu 

dihindari, tetapi sesuatu yang harus dipelajari, 

diprediksi, dan dipersiapkan secara matang 

sehingga menghasilkan high return sesuai yang 

diharapkan. Setiap investasi pasti ada 

keuntungan (return) dan risiko (risk). Dalam 

berinvestasi, segala sesuatu harus direncanakan, 

dipersiapkan, dan diprediksi sematang mungkin 

untuk menghindari risiko. Sebagaimana dalam 

firman-Nya Al Qur’an surat Al Hasyr (59) ayat 18 

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
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kepada Allah dan hendaklah setiap diri memper-

hatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat)” Allah memerintahkan umatnya 

untuk merencanakan dan mempersiapkan apa 

yang akan terjadi di hari esok. Pengamalan ayat 

ini bisa diterapkan dalam berinvestasi. (Musthofa 

& Prastiwi, 2016) 

Berbagai macam kegiatan investasi pada 

umumnya memiliki tujuan yang sama, 

profitabilitas atau penghasilan (return). Untuk 

sampai pada tujuan akhir yang diharapkan, 

seorang investor harus mengambil keputusan 

yang tepat untuk memilih objek serta 

mempertimbangkan waktu dan kondisi. Pada 

umumnya hubungan antara risiko (risk) dan 

tingkat pengembalian yang diharapkan (expected 

rate of return) bersifat linier. Artinya, semakin 

tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula 

tingkat pengembalian yang diharapkan. Setelah 

menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis terhadap suatu efek atau 

beberapa efek. Salah satu tujuan dari penilaian 

ini adalah untuk melakukan identifikasi harga 

suatu efek. Analisis investasi harus memper-

timbangkan tingkat pengembalian dan risiko 

yang mencerminkan kondisi riil, yaitu nilai 
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intrinsik. Untuk mendukung tujuan ini, setiap 

perusahaan emiten harus mengumumkan posisi 

keuangannya secara rutin sehingga publik akan 

tahu berapa sesungguhnya nilai intrinsik dari 

saham-saham yang dikeluarkan. Dengan analisis 

terhadap probabilitas risiko dan expected return, 

maka seorang investor dapat melakukan prediksi 

bisnisnya. Inilah yang membedakan investor 

dengan seorang spekulan maupun gambler. 

(Irkhami, 2010) Hal ini juga berlaku bagi bank 

syariah sebagai lembaga komersial, yang 

memiliki salah satu tujuan untuk memperoleh 

profit, risiko sesuatu yang tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Ketika bank syariah menyalurkan 

investasi maka risiko dapat terjadi. 

Risiko investasi menurut Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (POJK) Equity Investment Risk 

adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung 

kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam 

pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang 

menggunakan metode net revenue sharing 

maupun yang menggunakan metode profit and 

loss sharing. (OJK, 2016) 

Islamic equity fund adalah intermediarie yang 

membantu surplus unit untuk melakukan 

penempatan investasi. Islamic equity fund 
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ditujukan untu memenuhi kebutuhan kelompok 

investor yang peduli dengan isu publik dan 

keadilan sosial, yang juga memperoleh earning, 

dari sumber yang bersih serta dapat diper-

tanggungjawabkan secara religius. Investasi 

Islami dapat dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung. Investasi yang yang langsung 

dilakukan secara individual untuk melakukan 

penempatan pada instrumen yang halal tersedia. 

Investasi tidak langsung adalah dengan 

memanfaatkan jasa intermediarie yang juga 

harus Islami. Islamic finance mengharuskan 

investor untuk melihat dan mempertimbangkan 

dimensi utama yaitu penerapan nilai-nilai Islam. 

Islamic finance merupakan mainstream finance 

yang didasarkan pada etika Islam. Islamic finance 

juga berurusan dengan perhitungan expected 

return dan risiko. Dengan demikian, investor 

syariah berhadapan dengan risiko atau 

ketidastian (uncertainty), berbeda dengan 

kreditor yang meminta certain return (yang 

sudah fixed pre-determined). (Hasan, 2009) 

Risiko Investasi di bank syariah adalah risiko 

yang dapat dialami oleh bank syariah, karena 

bank syariah ikut menanggung dari risiko 

pembiayaan yang diberikan dalam bentuk 
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pembiayaan bagi hasil. Akad yang digunakan 

dalam pemabiayaan bagi hasil biasanya 

menggunakan akad mudharabah dan akad 

musyarkah. Mudharabah akad kerjasama antara 

dua pihak atau lebih satu sebagai pemilik dana 

(shahibul maal) dan pihak lain sebagai penge-

lolah atau memiliki kemapuan (mudharib), hasil 

dibagi sesuai kesepakatan. Adapun musyarakah 

adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih, yang masing-masing piihak menyertakan 

modal (dana), hasil dibagi sesuai dengan 

kesepakatan. Risiko investasi menjadi ciri khas 

bank syariah, dan tidak dimiliki oleh bank 

konvensional, karena hanya bank syariah yang 

memiliki pembiayaan bagi hasil. Produk bagi hasil 

merupakan produk unggulan dan menjadi 

pembeda utama antara bank syariah dengan 

bank konvensional. Risiko investasi hanya terjadi 

di bank syariah, karena bank syariah menyalur-

kan pembiayaan bagi hasil, yang mana tingkat 

pengembaliannya tidak dapat dipastikan 

kebesarannya, dan memiliki risiko yang cukup 

besar. (Trimulato, 2022) 
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KESIMPULAN 

1. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa 

inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata 

dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam 

kamus istilah Pasar Modal dan keuangan kata 

invesment diartikan sebagai penanaman uang atau 

modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk 

tujuan memperoleh keuntungan. 

2. Kegiatan investasi secara eklpisit maupun implisit 

tertuang di dalam sejumlah ayat Al-Qur’an dan 

sunnah nabi Muhammad saw. yang pernah 

menjalankan bisnis dan menjadi mitra investor 

Mekah pada masanya. Prinsip investasi syariah 

adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila 

ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan 

bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegitan 

usahanya yang mengandung unsur haram, gharār, 

maysīr, ribā, tadlīs, talaqqī al-rukbān, ghabn, ḍarar, 

rishwah, maksiat and ẓulm. Dalam investasi, terdapat 

aturan syariah mengenai akad apa saja yang 

dibolehkan, apa yang dilarang, dan risiko yang timbul 

sebagai bagian integral dari kegiatan investasi. 

3. Salah satu akad pembiayaan yang paling dominan 

dimanfaatkan oleh bank syariah untuk memobilisasi 

dana adalah Kontrak mudharabah, dimana bank 
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bertindak sebagai mudharib (pengusaha atau 

pengelola aset) dan nasabah sebagai sohibul mal 

(investor). 

4. Risiko investasi menurut Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) Equity Investment Risk adalah 

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha 

nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis 

bagi hasil baik yang menggunakan metode net 

revenue sharing maupun yang menggunakan 

metode profit and loss sharing. 

5. Pembiayaan bagi hasil yang dapat menggunakan 

akad mudharabah dan/atau musyarakah. Kemudian 

bank syariah juga dapat menjadi agen penjual pada 

beberapa instrumen investasi syariah, seperti 

Reksadana Syariah, Obligasi Syariah (SUKUK), Saham 

Syariah, Asuransi Syariah, Investasi Emas, dan produk 

lainnya. Secara fungsi sebagai bentuk penyaluran 

pembiayaan dibagi menjadi dua bagian yaitu; 

pembiayaan untuk konsumtif dan pembiayaan 

produktif. Kemudian pembiayaan produktif dibagi 

menjadi dua yaitu; pembiayaan produktif modal 

kerja, dan pembiayaan produktif investasi. 
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SOAL LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian kegiatan investasi? 

2. Jelaskan perbedaan antara Investasi Syariah dengan 

Investasi Konvensional? 

3. Sebutkan produk-produk Investasi di Bank Syariah 

4. Jelaskan pengertian Risiko Investasi di Bank Syariah? 

5. Uraikan mengapa risiko investasi hanya terjadi di 

bank syariah dan tidak ditemukan di bank 

konvensional? 
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A. PENDAHULUAN 

Perbankan syariah bisa semakin tumbuh setelah 

disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. Fatwa MUI tentang 

sejumlah produk akad juga turut mendongkrak posisi 

perbankan syariah.  Sementara itu, otoritas moneter 

Indonesia, Bank Indonesia, perlu membuat perbankan 

syariah lebih mudah diakses dan terjangkau di seluruh 

negeri. 

Layanan seperti wire transfer, kliring, inkaso, 

penyetoran letter of credit, dan lain-lain, semuanya 

termasuk dalam ranah perbankan syariah. Biaya dari 

kegiatan ini disetorkan ke bank syariah. Layanan 

perbankan tambahan adalah layanan yang membantu 

BAB IV 
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memfasilitasi operasi perbankan. Layanan ini mem-

bantu memastikan berfungsinya penyimpanan dana 

dan penyaluran pembiayaan secara teratur, baik yang 

secara langsung maupun tidak langsung terkait satu 

sama lain.  

Tujuan bank dijabarkan secara luas dalam strategi, 

sementara tindakan spesifik yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut, serta setiap rencana atau 

program di masa depan, dijabarkan secara lebih men-

dalam dalam kebijakan. Kecuali ada perubahan 

signifikan dalam iklim ekonomi di mana bank 

beroperasi, strategi yang disiapkan tidak akan direvisi. 

Pasar, teknologi industri, ekonomi, persaingan, dan 

sebagainya semuanya dapat mengalami pergeseran, 

yang memerlukan pemikiran ulang strategi atau 

perubahan kebijakan untuk memperhitungkan 

perkembangan saat ini. Secara singkat, sementara 

strategi diartikan sebagai pernyataan niat, kemudian 

kebijaksanaan adalah cara untuk mewujudkan niat itu 

(Rahmany, S. 2014). 

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dapat 

ditelusuri kembali ke berdirinya Bank Mit Ghamr Mesir 

pada tahun 1963, bank syariah pertama. Namun, 

tekanan politik akhirnya menyebabkan penutupan 

bank pada tahun 1967. Namun tetap ditunjukkan 

semangatnya menghasilkan pendirian Bank Sosial 
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Nasser Mesir tahun 1972, sebuah lembaga non-

komersial dengan fokus pada kesejahteraan sosial. 

(Indonesia, I. B. 2014).  

 

B. DEFINISI MANAJEMEN PEMASARAN 

Pemasaran sangat penting bagi keberhasilan 

perusahaan karena mencakup kewajiban untuk 

membujuk pelanggan dengan bantuan visual yang 

dibuat dengan cermat. Sedangkan manajemen adalah 

ilmu dan seni dalam mengelola, mengatur, merencana-

kan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan sehingga manajemen pemasaran merupa-

kan ilmu yang mengkaji tentang pembuatan, pemeli-

haraan, dan perbaikan program analisis, perencanaan, 

pelaksanaan, dan regulasi dengan menciptakan ke-

unggulan suatu nilai kepada pelanggan. 

Salah satu definisi pemasaran adalah upaya ter-

koordinasi untuk mengidentifikasi, memahami, dan 

memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan 

dengan cara yang memaksimalkan kemampuan per-

usahaan untuk menghasilkan keuntungan. (Agnusia, N. 

A., & Dewi, A. 2022). 

Manajemen menurut (Hasibuan 2014) adalah 

praktik mengorganisir dan memimpin orang dan 

sumber daya lainnya sehingga upaya gabungan mereka 
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menghasilkan hasil yang diinginkan. Manajemen, 

dalam arti luas, adalah metode apapun yang dengan-

nya aktivitas individu atau kelompok dikoordinasikan 

dan diarahkan ke hasil yang diinginkan. Secara 

kooperatif memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

dilakukan untuk mencapai tujuan atau target individu 

atau kelompok memerlukan manajemen (Emilia, R. P. 

2022). 

Menurut (Haryanto, H. R. 2020). Manajemen pe-

masaran adalah proses menganalisis, merencanakan, 

menerapkan, dan mengendalikan program yang di-

rancang untuk menciptakan, membangun, dan me-

melihara pertukaran yang menguntungkan dengan 

pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk 

merencanakan, melaksanakan (yang meliputi peng-

organisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian), dan 

pengawasan atau pengendalian kegiatan pemasaran 

dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan orga-

nisasi secara efisien dan efektif. Manajemen pemasar-

an adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan 

(yang meliputi pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengkoordinasian). (Shinta, A. 2011).  
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C. DEFINISI PEMASARAN SYARIAH 

Pemasaran juga diartikan  berkolaborasi dengan pasar 

sasaran untuk mengidentifikasi dan mewujudkan 

pertukaran potensial dengan tujuan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, 

seseorang dapat menyatakan bahwa keberhasilan 

suatu bisnis berbanding lurus dengan tingkat ke-

berhasilan pemasarannya (Yaqin, A. 2022). Pemasaran 

tidak hanya tentang konsep bisnis, pemasaran memiliki 

konsep makna yang luas dalam masyarakat.  

Konsep pemasaran konvensional diartikan sebagai 

kehadiran barang dan jasa yang dapat diterima dengan 

baik oleh masyarakat.  Selain mempengaruhi strategi 

produk, pemasaran memainkan peran penting dalam 

pengembangan peta jalan perusahaan secara ke-

seluruhan. Pemasar yang dapat diandalkan sangat 

penting untuk keberhasilan bisnis apa pun, baik itu 

startup lokal atau konglomerat multinasional. Strategi 

pemasaran sama pentingnya dengan harga atau 

kualitas dalam hal apakah suatu produk berhasil di 

pasar atau tidak  (Huda, N., Dkk, 2017)  

Pemasaran syariah, sebagai komponen dari sistem 

ekonomi Islam, dibedakan dengan memasukkan etika 

ke dalam setiap langkah proses pemasaran. Kepatuhan 

terhadap etika akan meningkatkan praktik pemasaran 
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dan perilaku konsumen dengan cara yang adil bagi 

kedua belah pihak, yang mengarah pada pembentukan 

kerangka nilai yang bekerja untuk keuntungan bisnis 

dan mendorong kerjasama dan keselarasan antara 

seluruh sistem ekonomi yang terlibat didalammnya. 

(Asnawi, N., & Fanani, M. A. 2017).  

 

D. BANK SYARIAH 

Bank syariah adalah organisasi nirlaba yang menganut 

prinsip keuangan Islam dengan menerima simpanan 

simpanan rakyat dan menginvestasikan kembali dana 

tersebut di masyarakat melalui pinjaman, hibah, dan 

sarana lainnya. Kelembagaan, kegiatan usaha, dan 

proses yang terkait dengan Bank Umum Syariah (BUS) 

dan Unit Usaha Syariah (UUS) semuanya dianggap 

sebagai bagian dari Perbankan Syariah. Bank Umum 

Syariah merupakan salah satu contoh bank syariah 

yang menawarkan jasa proses pembayaran sebagai 

bagian dari kegiatan usahanya (UU Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah). 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang 

sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan 

syariat Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan 

Hadist yang tujuan utamanya menghimpun dan meny-

alurkan dana masyarakat. (Rahma, 2019). Lembaga 
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keuangan yang operasional dan produknya di-

kembangkan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan 

Hadits Nabi SAW dikenal sebagai bank syariah, dan 

bank syariah adalah bank yang bisnis utamanya adalah 

menyediakan pembiayaan dan layanan lain dalam lalu 

lintas pembiayaan dan peredaran uang sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam (Ropiah, E. S. 2022).  

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan 

syariah akan lebih memadai jika memiliki landasan 

hukum Sejak sistem perbankan syariah di Indonesia 

didirikan. (Mukhtar, A. 2021). Bank syariah, sebagai 

lembaga keuangan syariah, memainkan peran ganda 

dan melayani dua tujuan yang berbeda, membuat 

mereka berbeda dari bank tradisional. Bank syariah 

melayani kebutuhan finansial dan sosial komunitas 

mereka. Dalam hal penjualan pembiayaan transaksi 

lonceng (pembiayaan utang) dan pembiayaan bisnis, 

bank syariah memainkan peran sebagai perantara 

keuangan (bagi hasil yang hilang). pembiayaan 

berdasarkan iuran/ujrah yang bersifat sosial dengan 

memegang uang zakat dan pinjaman zakat/uang 

talangan (qard dan qard al hasan). Karena sifat 

operasinya, bank syariah menghadapi sejumlah 

kesulitan di pasar yang semakin kompetitif saat ini 

(Syah, R. F., Fasa, M. I. , & Suharto, S. 2021). 
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Pertumbuhan perbankan syariah telah membuka 

jalan bagi pendirian lembaga keuangan syariah lainnya, 

antara lain asuransi syariah, pegadaian syariah, dan 

pasar modal syariah, serta program studi ekonomi dan 

keuangan syariah di institusi akademik. Dengan 

demikian, mereka membantu kemajuan sektor per-

bankan dan keuangan Islam. Untuk tujuan ini, per-

bankan Islam dan lembaga keuangan dan non-

keuangan Islam lainnya telah saling diuntungkan dari 

pertumbuhan satu sama lain selama bertahun-tahun. 

 

E. KONSEP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH 

Bagi hasil dan jual beli merupakan inti dari perbankan 

Syariah karena diperbolehkan menurut hukum Islam. 

Prinsip-prinsip tersebut menurut (Warkum Sumitro 

2004)  sebagai berikut: 

a. Al-Wadiah adalah perjanjian antara pemilik 

barang atau uang dengan titipan (termasuk bank) 

dimana penyimpan setuju untuk menjaga dan 

menjaga keamanan barang atau uang yang diper-

cayakan kepadanya.  

b.  Al-Mudharabah adalah kontrak yang menetap-

kan persyaratan di mana seorang kapitalis 

meminjamkan uang atau sumber daya lainnya 

kepada pemilik bisnis (pengusaha). Di mana 
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sumber dana bersedia menanggung keseluruhan 

proyek atau bisnis, dan di mana seorang peng-

usaha bersedia mengambil alih pengelolaannya 

dengan imbalan sebagian dari hasil.  

c. Al-Musyarakah adalah kemitraan investasi 

modal, di mana dua atau lebih investor bekerja 

sama untuk memberikan dukungan keuangan 

untuk usaha bisnis. Keuntungan dibagi di antara 

para mitra sesuai keinginan mereka, dan tidak 

perlu proporsional dengan kontribusi modal 

mereka.  

d. Al-Murabahah dan Al-Bai’u Bithaman Ajil. 

Perjanjian untuk membeli dan menjual suatu 

barang dengan harga yang sama dengan harga 

pokok barang ditambah keuntungan yang 

disepakati bersama dengan jangka waktu pem-

bayaran yang ditangguhkan mulai dari satu bulan 

sampai satu tahun dikenal sebagai al-

Murabahah. Sedangkan al-Bai'u Bithaman Ajil 

adalah akad jual beli barang dengan harga yang 

sama dengan harga pokok barang ditambah 

keuntungan yang disepakati bersama oleh kedua 

belah pihak, al-Bai'u Bithaman Ajil tidak termasuk 

ketentuan keuntungan apapun.  

e.  Al-Ijarah dan Al-Ta’jiri. Dalam akad Al-Ijarah, 

pemilik barang memberikan hak kepada 

penyewa untuk menggunakan barang tersebut 
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dengan imbalan sewa yang telah disepakati. Al-

Ta'jiri, di sisi lain, adalah kontrak antara pemilik 

barang dan penyewa yang memungkinkan 

penyewa untuk menggunakan barang dengan 

imbalan sewa, dengan persetujuan kedua belah 

pihak.  

f. Al-Qardhul Hasan adalah pinjaman di mana satu-

satunya kewajiban yang ditempatkan pada 

peminjam adalah untuk membayar kembali 

modal dan biaya terkait disebut "pinjaman 

lunak", dan itu diberikan karena rasa kewajiban 

sosial. 

 

Berdasarkan dari fungsi dijelaskan  menurut (Baraba, 

A. 2015).  Bahwa  produk dari perbankan Syariah terdiri 

dari: 

a. Mudharabah, Dalam hal ini pemilik dana (sahibul 

mal) dan pengelola dana (mudharib) mengada-

kan perjanjian bagi hasil atas keuntungan yang 

akan diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut, 

sedangkan pemilik dana menanggung resikonya. 

dari setiap kerugian (dengan tidak adanya bukti 

penipuan atau kesalahan dari pihak mudharib). 

Mudharabah dapat berupa mudharabah 

mutlaqah, di mana mudharib diberikan kele-
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luasaan penuh atas pilihan investasi, atau 

mudharabah muqayyaddah, di mana pemilik 

dana memegang kendali penuh atas strategi 

investasi sementara mudharib berfungsi sebagai 

pelaksana/manajer. 

b. Musyarakah, adalah perjanjian penyertaan 

modal Suatu perjanjian antara dua pihak atau 

lebih di mana para pihak setuju untuk menanam-

kan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dan 

membagi hasil atau kerugian dari kegiatan 

tersebut sesuai dengan formula yang telah 

ditentukan. Musyarakah dapat berlangsung terus 

menerus dan secara bertahap dikurangi dari 

waktu ke waktu atau selesai pada akhir umur 

proyek. 

c. Wadiah, adalah titipan yang mana salah satu 

pihak menitipkan dana atau bendanya kepada 

pihak lain sebagai penerima titipan, sehingga 

titipan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu, 

dan penyimpan dapat dikenakan biaya titipan. 

Wadiah dapat dibagi lagi menjadi wadiah ya 

dhamanah dan wadiah amanah, dengan yang 

pertama menunjukkan bahwa penerima titipan 

memiliki kewenangan untuk menggunakan 

dana/barang titipan untuk dimanfaatkan tanpa 

kewajiban penerima titipan untuk memberikan 

ganti rugi kepada penyimpan. dengan berpegang 
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pada kesepakatan bahwa dapat diambil kapan 

saja diperlukan dan yang terakhir menunjukkan 

bahwa deposan memegang semua hak atas 

barang/dana yang dititipkan. 

d. Jual Beli (Al Buyu’) 

1) Murabahah dalam hal ini adalah perjanjian 

jual beli antara pembeli dan penjual dimana 

harga jual termasuk harga beli, serta harga 

pokok penjualan penjual dan margin 

keuntungan. Pembayaran untuk kesepakatan 

Murabahah dapat dilakukan sekaligus, atau 

dapat disebarkan dari waktu ke waktu.  

2) Salam adalah praktik membeli barang dengan 

melakukan pembayaran awal dan menerima 

barang di kemudian hari. 

3) Ishtisna’ Dalam model ini, pembeli menentu-

kan spesifikasi barang yang akan diproduksi 

dan membayarnya secara penuh atau 

mencicil sebelum produksi dimulai. 

e. Jasa-Jasa 

1) Ijarah ialah menyewa sesuatu dengan 

imbalan sewa dikenal sebagai Ijarah 

mumtahiya bi tamlik jika ada kesepakatan 

untuk mentransfer kepemilikan pada akhir 

masa sewa (sama dengan sewa operasi) 

2) Wakalah ialah satu pihak memberikan izin 

kepada pihak lain (sebagai perwakilan) untuk 
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bertindak atas namanya dalam masalah ter-

tentu dengan imbalan remunerasi (biaya atau 

komisi).  

3)  Kafalah ialah dimana dengan imbalan atau 

persentase dari keuntungan yang diperoleh, 

pihak pertama bersedia berdiri di belakang 

pekerjaan pihak kedua selama itu dilakukan 

sesuai dengan syarat-syarat perjanjian 

(jaminan).  

4) Sharf yaitu, pembelian dan penjualan satu 

mata uang dengan mata uang lainnya pada 

harga pasar saat ini dengan imbalan 

pengiriman segera (juga dikenal sebagai 

"spot"). 

f. Kebajikan 

Al-qardhul hassan, penyaluran pinjaman kepada 

fakir miskin untuk keperluan produktif tanpa 

meminta imbalan selain pengembalian pokok 

utang, dan pengumpulan dan penyaluran zakat, 

infaq, shodaq, dan bentuk-bentuk amal lainnya 

adalah contoh dari ' perbuatan baik dalam Islam. 

 

F. PRINSIP SYARIAH MARKETING 

Islam menetapkan pendekatan tertentu untuk 

pemasaran, dan itulah prinsip yang harus digunakan. 

Dilarang terlibat dalam kegiatan tidak bermoral, 
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karena hal itu tidak hanya akan merusak reputasi 

perusahaan tetapi juga kesuksesan jangka panjangnya 

(Nurhisam, L. 2017). Islam mengatur dengan baik 

prinsip-prinsip dalam melakukan pemasaran barang 

dan jasa.  

Pada umumnya syari’ah marketing harus bertumpu 

pada empat prinsip dasar yang dijelaskan dalam be-

berapa point:  

a. Ketuhanan (Rubbaniyyah) Seorang pemasar 

syariah mempercayai Allah Swt. dengan sepenuh 

hati. Awasi dia saat dia melakukan bisnis apa pun, 

dan dia bisa tenang mengetahui bahwa dia akan 

dimintai pertanggungjawaban untuk semuanya.  

b. Pedagang syari'at yang menjunjung tinggi akhlak 

mulia (akhlaqiyah), mengutamakan masalah 

moral (akhlak, etika) dalam segala hal yang 

mereka lakukan. Kasus korupsi di Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa etika dan moral tidak lagi 

dianggap penting untuk kesuksesan dalam dunia 

bisnis. Selama hasil akhirnya adalah finansial, 

segala cara akan dilakukan. 

c. Ingatlah sifat kondisi pasar yang selalu berubah, 

atau Realitas (Waqi'iyah). Pemasaran syariah 

memungkinkan berbagai interpretasi, baik secara 

hukum maupun sosial. Sangat menyadari 

kenyataan bahwa ia hidup dalam masyarakat 
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multietnis, multireligius, dan multiras, dan bahwa 

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW telah 

mengajarinya untuk memperlakukan saudara-

saudaranya yang berbeda latar belakang dengan 

kebaikan dan kasih sayang. 

d. Berdedikasi dalam segala hal untuk menjaga 

martabat manusia (Al-Insaniyyah). Syariah Islam 

adalah versi hukum Syariah yang manusiawi. 

Sesuai dengan kemampuan masing-masing 

orang, hukum Islam dikembangkan untuk semua 

orang, tanpa memandang asal usul, budaya, atau 

status sosialnya. memiliki nilai ini. Bukan karena 

masyarakat serakah dan akan menghalalkan 

segala cara untuk memaksimalkan keuntungan 

yang dikelola masyarakat untuk mencapai 

ketertiban dan kerukunan. Kegagalan untuk naik 

di atas kebahagiaan sendiri untuk merawat rasa 

sakit orang lain. Karena itu, syari'at dapat 

diterapkan di mana saja, menjadikannya human-

isme yang benar-benar universal. 

 

Pada  umumnya (Djakfar,   Muhammad, 2018) meng-

uraikan Prinsip dasar etika bisnis dalam industri 

pemasaran mencakup beberapa nilai Islam, antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Praktek mendasarkan usaha komersial seseorang 

pada ajaran Allah SWT (tauhid), seperti yang 

disajikan dalam sumber syariat dan hadits 

otoritas hukum Islam (al-Quran dan as-Sunnah); 

2. Jujur   dalam   takaran.   Ketika penjual bertindak 

dengan cara yang jujur, pembeli secara alami 

akan mengembangkan kepercayaan pada 

mereka; 

3. Ketika sebuah perusahaan menjual produk 

berkualitas tinggi yang sah, pelanggan dapat 

yakin bahwa mereka tidak ditipu dengan cara apa 

pun; 

4. Tidak  menggunakan  sumpah,  untuk mencoba 

membujuk pelanggan untuk membeli sesuatu 

dengan membuat sumpah tentang hal itu; 

5. Longgar   dan   bermurah  hati,   dalam arti bahwa 

ada interaksi antara vendor dan pembeli, 

pendekatan bisnis yang ramah, dalam konteks 

layanan purna jual kontemporer; 

 

Berdasarkan Aspek Pemasaran Islami (Karim, Z. 2017). 

yang mengadopsi konsep keteladanan Nabi Muham-

mad saw. sifat shiddiq, amanah, fathana, tabligh, dan 

istiqamah, secara jelas dijelaskan: 
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1. Shiddiq, Ini memerlukan berbicara dan bertindak 

jujur setiap saat, dan selalu mendasarkan diri 

pada prinsip-prinsip Islam. Tidak ada bagian dari 

apa yang telah dikatakan atau dilakukan dengan 

cara apa pun yang tidak konsisten dengan apa 

yang telah terjadi sebelum atau sesudahnya. 

Setiap Muslim berada di bawah perintah Allah 

SWT untuk menumbuhkan kepribadian shiddiq 

dan mengelilingi diri mereka dengan orang-orang 

shiddiq.  

2. Fathanah, berarti untuk sepenuhnya memahami, 

mengakui, dan menghargai setiap tugas dan 

kewajiban. Kecerdasan, terutama kecerdasan 

rasio, rasa, dan kecerdasan ilahiah, semuanya 

berhubungan dengan fathanah. Oleh karena itu, 

konsep ini hanya terkait dengan intelijen dengan 

sendirinya jika dibandingkan dengan pemerintah-

an yang baik. Alih-alih berfokus pada penalaran 

logis, fathanah menyoroti pentingnya kecerdasan 

emosional dan spiritual. 

3. Amanah, mencakup gagasan untuk bertanggung 

jawab atas tindakan seseorang dalam memenuhi 

tugas seseorang. Keterbukaan, kejujuran, pe-

layanan, dan ihsan (berusaha untuk keunggulan) 

adalah semua perilaku yang menginspirasi ke-

percayaan. Setiap orang percaya, terutama yang 

pekerjaannya melibatkan pengabdian kepada 
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masyarakat, perlu memiliki sifat amanah. Ketika 

diberi tugas, seorang mukmin akan melakukan 

yang terbaik untuk memenuhinya.  

4. Tabligh, Ini berarti tidak hanya mendorong orang 

lain untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan 

dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi contoh 

bagaimana melakukannya dalam urusan bisnis 

sehari-hari. Tabligh yang berwawasan luas, sabar, 

argumentatif, dan persuasif akan memperkuat 

ikatan interpersonal. Peran pemasar syariah 

dalam pengembangan ekonomi syariah ada dua: 

pertama, sebagai perwakilan perusahaan; kedua, 

sebagai penafsir dakwah. Mengingat kurangnya 

keakraban dengan ekonomi syariah, adalah 

tanggung jawab pemasar syariah untuk mendidik 

pelanggan dan mendorong pembelian barang-

barang yang sesuai syariah.  

5. Istiqamah artinya konsisten. Inilah artinya bagi 

seorang pemasar syariah untuk menerapkan 

hukum syariah dalam strategi dan taktik pe-

masarannya setiap saat (istiqamah). Berdasarkan 

hal ini, maka pemasar syariah tidak boleh 

bersikap ambivalen ketika membuat janji kepada 

pelanggannya. Karena keandalan pemasar men-

cerminkan seluruh bisnis dalam organisasi yang 

sesuai dengan syariah. Kelima prinsip tersebut 
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berpotensi memunculkan budaya kerja baru di 

lembaga keuangan syariah. 

 

Setiap langkah dalam proses pemasaran yang 

melibatkan penciptaan, penawaran, atau modifikasi 

nilai harus sesuai dengan hukum syariah agar seluruh 

prose dianggap sesuai syariah. Pemasaran syariah 

didefinisikan oleh empat (4) karakteristik. (Rizal dalam 

Sari, N, 2012): 

1. Ketuhanan (rabbaniyah) 

 Seorang pemasar syariah akan selalu bertindak 

sesuai dengan hukum syariah karena bersifat 

ketuhanan, jauh di lubuk hati mereka percaya itu 

sebagai sistem hukum yang paling adil. 

2. Etis (akhlaqiyyah) 

Pemasaran syariah adalah strategi pemasaran 

yang menekankan pada prinsip-prinsip moral dan 

etika yang dapat diterapkan pada agama atau 

budaya apa pun. Pemasar syariah diberikan 

kemewahan ini. Artinya, ia akan berperilaku 

secara moral dalam semua urusannya. 

3. Realistis (al-waqi’iyah)  

Pemasaran syariah bukanlah konsep yang 

fanatic, eksklusif, anti-modern, atau kaku. Hanya 

karena mereka sesuai dengan Syariah tidak 

berarti bahwa semua pemasar yang mematuhi 

Syariah harus berpakaian dengan gaya Arab dan 
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melarang ikatan. Apapun merek atau modelnya, 

para pedagang syariah diharapkan tampil bersih, 

rapi, dan bersahaja. 

4. Humanisis (insaniyah)  

Penerapan universal humanisme adalah bidang 

keahlian lainnya. Humanisme didefinisikan 

sebagai keyakinan bahwa syariah dirancang 

dengan pemikiran kemanusiaan, dengan tujuan 

melestarikan dan meningkatkan kemanusiaan 

yang melekat pada manusia. 

 

G. STRATEGI PEMASARAN PERBANKAN SYARI’AH 

Konsep pemasaran perbankan syariah tidak memiliki 

perbedaan yang jauh dengan sektor bisnis bidang lain. 

Kepercayaan masyarakat berdampak besar pada 

sektor jasa keuangan. Strategi pemasaran bank 

biasanya berkisar pada promotion, product price place. 

Perbankan menonjol dari industri jasa lainnya karena 

banyak ketentuan dan peraturan pemerintah yang 

membatasi penggunaan konsep-konsep pemasaran, 

sehingga lebih cenderung mengikuti konsep untuk 

produk layanan. 

Lembaga perbankan syariah telah mengembang-

kan strategi pemasaran untuk memastikan ke-

langsungan keberadaan mereka di masa depan, semua 
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dalam konteks tujuan perbankan yang lebih besar. 

Masalah strategi pemasaran bank syariah dapat 

ditemukan di bidang bisnis, manajemen, akuntansi, 

ekonomi, keuangan, ilmu sosial, ilmu kepatuhan, 

teknik, dan energi (Agustina, D., Putri, M. A., & 

Ramadhan, M. G. 2021) . 

Karena persepsi publik yang rendah tentang 

syariah, ada pasar besar yang belum dimanfaatkan 

untuk produk dan layanan yang sesuai dengan syariah. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan 

syariah menurut  (Rahmany, S. 2014) adalah: 

1. Komunikasi dengan dunia luar merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan oleh lembaga 

perbankan syariah untuk mengedukasi 

masyarakat tentang prinsip syariah dan produk-

nya. 

2. Mengembangkan efisiensi melalui pengembang-

an produk dan proses baru adalah langkah kedua. 

Karena kurangnya instrumen keuangan syariah 

yang lengkap, produk perbankan syariah 

seringkali lebih terbatas cakupannya daripada 

produk konvensional. 

3. Inovasi produk pembiayaan dengan skema yang 

menarik diperlukan untuk menjaga tingkat bagi 

hasil yang kompetitif. Memperlancar transisi dari 

prosedur kredit perbankan tradisional ke pem-
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biayaan perbankan syariah dapat menjadi inovasi 

proses yang efisien. Beberapa hal baru yang 

dapat ditiru oleh perbankan syariah adalah 

sistem referensi cross-selling dan sistem 

penilaian kredit perbankan konvensional 

4. Inisiatif tata kelola perusahaan yang baik 

kemudian dapat melangkah ke langkah berikut-

nya, yaitu menumbuhkan budaya syariah. Agar 

budaya syariah muncul, yang berbeda dari 

budaya perbankan tradisional, diperlukan 

komitmen yang kuat. 

 

Strategi menurut (Syah, R. F., Fasa, M. I., & Suharto, S. 

2021). berdasarkan daftar kekuatan dan peluang bank 

syariah, berdasarkan kekuatan dan peluang yang 

dimiliki bank syariah: 

a) Meningkatkan pangsa pasar dengan cara ini 

masih membutuhkan persiapan yang matang. 

Akibatnya, salah sasaran masuk ke pasar dapat 

dihindari. Kemampuan bank syariah juga harus 

diperhatikan seiring dengan meningkatnya pasar. 

Kota dan lingkungan adalah target pasar utama 

bagi bank syariah, dan yang terakhir juga dapat 

melihat melampaui mereka yang telah mencapai 

potensi penuh mereka. 
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b) Meningkatkan hubungan dengan koperasi 

penting karena bank syariah dapat memperoleh 

manfaat besar dari bekerja sama dengan 

koperasi yang secara tradisional berada di luar 

sektor perbankan. Untuk mempertahankan 

koperasi sebagai nasabah atau menghasilkan 

lebih banyak uang jika koperasi berencana untuk 

menginvestasikan dananya di bank syariah, bank 

harus menjaga rasa percaya terhadap koperasi. 

c) Memperbaiki hubungan antara bisnis dan 

pemerintah Kedua faktor ini memiliki dampak 

besar pada perkembangan perbankan syariah. 

Bank syariah memiliki peran penting untuk 

dimainkan, tetapi mereka tidak menggunakan-

nya secara maksimal. Membangun hubungan 

antara pemerintah daerah dan bank syariah juga 

penting di tingkat lokal. 

 

Taktik promosi perbankan syariah berbeda dengan 

lembaga keuangan konvensional (Mahfud, I. 2020). 

Bank syariah, jelas mereka, membutuhkan strategi 

pemasaran yang ditujukan untuk menarik nasabah 

non-Muslim karena nasabah mereka memiliki 

demografi yang sangat spesifik. Itu berarti pangsa 

pasarnya akan tumbuh. Kepuasan pelanggan sangat 

penting untuk mempertahankan pelanggan karena 
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beberapa alasan: i) mempertahankan pelanggan lama 

lebih sulit daripada menemukan pelanggan baru; ii) 

biaya mencari pelanggan baru akan lebih tinggi 

daripada biaya mempertahankan pelanggan lama; dan 

iii) bank harus mengeluarkan biaya awal yang lebih 

tinggi untuk nasabah baru. 

Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang 

bank syariah, belum maksimalnya gerakan bersama 

untuk memajukan bank syariah, keterbatasan sumber 

daya bank syariah, peran pemerintah yang masih 

kurang dimanfaatkan, dan peran organisasi 

masyarakat untuk membangun gerakan anti-riba 

merupakan faktor-faktor yang sangat diperlukan untuk 

membangkitkan kesadaran umat Islam untuk meng-

gunakan bank syariah 

 

KESIMPULAN 

Pemasaran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan 

karena mencakup kewajiban untuk membujuk pelanggan 

dengan bantuan visual yang dibuat dengan cermat. 

Sedangkan manajemen adalah ilmu dan seni dalam 

mengelola, mengatur , merencanakan dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan sehingga 

manajemen pemasaran merupakan ilmu yang mengkaji 

tentang pembuatan, pemeliharaan, dan perbaikan 
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program analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan regulasi 

dengan menciptakan keunggulan suatu nilai kepada 

pelanggan. 

Pemasaran syariah, sebagai komponen dari sistem 

ekonomi Islam, dibedakan dengan memasukkan etika ke 

dalam setiap langkah proses pemasaran. Kepatuhan ter-

hadap etika akan meningkatkan praktik pemasaran dan 

perilaku konsumen dengan cara yang adil bagi kedua belah 

pihak, yang mengarah pada pembentukan kerangka nilai 

yang bekerja untuk keuntungan bisnis dan mendorong 

kerjasama dan keselarasan antara seluruh sistem ekonomi 

yang terlibat didalammnya. (Asnawi, N., & Fanani, M. A. 

2017).  

Pada umumnya syari’ah marketing harus bertumpu 

pada empat prinsip dasar yang dijelaskan dalam beberapa 

point:  

a. Ketuhanan (Rubbaniyyah)  

b. Pedagang syari'at yang menjunjung tinggi akhlak 

mulia (akhlaqiyah),  

c. Realitas (Waqi'iyah). Pemasaran syariah memungkin-

kan berbagai interpretasi,. 

d. Berdedikasi dalam segala hal untuk menjaga 

martabat manusia (Al-Insaniyyah). 
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Berdasarkan Aspek Pemasaran Islami (Karim, Z. 2017). 

yang mengadopsi konsep keteladanan Nabi Muhammad 

SAW sifat shiddiq, amanah, fathanah, tabligh, dan 

istiqamah, secara jelas dijelaskan : 

1. Shiddiq,  

2. Fathanah 

3. Amanah.  

4. Tabligh  

5. Istiqamah artinya konsisten.  

 

Konsep pemasaran perbankan syariah tidak memiliki 

perbedaan yang jauh dengan sektor bisnis bidang lain. 

Kepercayaan masyarakat berdampak besar pada sektor 

jasa keuangan. Strategi pemasaran bank biasanya berkisar 

pada promotion, product price place. Perbankan menonjol 

dari industri jasa lainnya karena banyak ketentuan dan 

peraturan pemerintah yang membatasi penggunaan 

konsep-konsep pemasaran, sehingga lebih cenderung 

mengikuti konsep untuk produk layanan. 

 

SOAL LATIHAN 

1. Sebutkan dan Jelaskan  

a. Definisi Manajemen Pemasaran  

b. Definisi Perbankan 
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c. Definmisi Perbankan Syariah  

2. Ceritakan Secara ringkas dan jelas tentang sejarah 

lahirnya Perbankan Syariah di Indonesia 

3. Sebutkan dan jelaskan Prinsip Rasulullah SAW yang 

menjjadi konsep pemasaran Islami. 

4. Bagaimana penerapan prinsip tersebut di era 

manajemen pemasaran modern saat ini! Berikan 

Contoh! 

5. Sebutkan salah satu ayat dalam Al-Qur’an yang 

menjadi landasan hukum bagi sistim operasional  

Perbankan Syariah. 

6. Pada konsep pemasaran konvensional dan Syariah 

terdapat perbedaan, Sebutkan dan Jelaskan per-

bedaan tersebut! 

7. Apa Yang menjadi perbedaan mendasar dari prinsip 

Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional? 

Jelaskan! 

8. Sebutkan dan Jelaskan Produk Perbankan Syariah 

sesuai dengan Fungsinya 

9. Hal apa saja yang harus di hindari dalam sistim 

operasional Perbankan Syariah? Sebutkan dan 

Jelaskan! 

10. Pada era teknologi seperti saat ini, strategi 

pemasaran apa yang tepat dilakukan oleh Perbankan 

Syariah menghadapi pesaing? Jelaskan! 
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MANAJEMEN DANA DAN 

PEMBIAYAN BANK SYARIAH 

Oleh: Muhlis, S.E., M.E. 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah 

ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah 

muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan 

implementasi praktis gagasan tersebut nyaris 

tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang 

tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Walaupun 

demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski 

secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan 

mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga 

kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para 

pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk 

membuat infrastrukstur sistem perbankan yang bebas 

bunga (Simanjuntak, 2019). 

BAB V 
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Pendirian bank syariah tidak hanya dilatarbelakangi 

oleh keinginan umat Islam untuk segera menghindari 

penggunaan dalam semua aktivitas muamalahnya, 

tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan fisik dan 

mental melalui aktivitas muamalah yang sesuai dengan 

aturan Islam sebagai alternatif lain untuk mengguna-

kan layanan perbankan (Oktayani, 2017). Bank syariah 

di Indonesia sendiri terbentuk dari prakarsa Majlis 

Ulama Indonesia pada lokakarya buga bank dan 

perbankan pada tahun 1990. Dimulainya perbankan 

syariah di Indonesia ditandai dengan beroprasinya 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Hingga 

saat ini banyak beroprasinya bank syariah antara lain 

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank 

Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dll. Bank 

syariah sendiri secara garis besar memiliki tiga produk 

yang ditawarkan kepada nasabahnya, produk tersebut 

adalah Produk Penghimpun Dana, Produk jasa 

Perbankan, dan Produk Penyaluran Dana atau 

pembiayaan(Wulandari, 2019). 

Pada dasarnya fungsi bank syariah sama dengan 

bank konvensional yaitu menerima simpanan uang, 

meminjamkan uang dan jasa keuangan lainya yang 

membedakan bank syariah dan bank konvensional 

adalah cara operasionalnya, macam produknya, 

kesepakatan, dan sistemnya. Adapun perinsip-prinsip 
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yang membedakan bank syariah dengan bank 

konvensional yaitu Al wadi’ah (prinsip titipan atau 

simpanan), profit sharing (bagihasil), dan prinsip Al 

murabahah. 

Pelaksanaan operasional sistem perbankan syariah 

akan tercermin pada prinsip ekonomi syariah dalam 

bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi 

dalam dua persektif, yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai 

syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek 

kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah; 

sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah 

menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan 

kegiatan ekonomi yang tidak memberi manfaat secara 

nyata kepada sistem perekonomian. Pada dasarnya 

sistem perbankan syariah memiliki tiga ciri yang 

mendasar (Hidayah & Kartini, 2016), yaitu: 

a) prinsip keadilan,  

b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan 

c) memperhatikan aspek kemanfaatan.  

 

Di Indonesia, awal kebangkitan ekonomi syariah 

ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada 1 

Mei 1992. Sejak itu kemudian berdiri beberapa bank 

syariah dan pendirian UUS (Unit Usaha Syariah) dari 

bank konvensional (Gunawan et al., 2017). Di samping 
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berkembangnya bank Syariah saat ini, berkembang 

pula instrumen keuangan syariah pada pasar modal 

misalnya berupa penerbitan sukuk (obligasi syariah), 

reksadana syariah, saham syariah dan sebagainya. 

Bahkan untuk sukuk, sampai saat ini Negara Indonesia 

sebagai pemegang rekor menjadi negara penerbit 

sukuk terbesar pada pasar global. 

Tahun-tahun belakangan, muncul angin segar dari 

daerah, yakni konversinya bank (yang dulu dikenal 

dengan nama BPD atau Bank Pembangunan Daerah) di 

beberapa provinsi. Ada empat bank daerah yang 

dikonversi menjadi bank syariah, dua bank sudah resmi 

menjadi bank syariah yakni Bank Aceh Syariah dan 

Bank NTB Syariah, dua lainnya Bank Nagari dan Bank 

Kepri Riau masih dalam proses. Khusus untuk bank 

daerah, saat ini ada 12 bank yang memiliki UUS, dan 

satu bank yang sudah spin off yaitu BJB Syariah. 

Beberapa UUS yang dimiliki oleh BPD di Kawasan 

Kalimantan (BPD Kalsel, BPD Kaltim, dan BPD Kalbar) 

saat ini sedang berusaha untuk memergerkan UUS 

mereka dan kelak menjadi bank syariah sendiri 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2019). 
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Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru 

di Indonesia, akan tetapi pertumbuhannya dari tahun 

ke tahun-baik dari sisi jumlah banknya maupun 

ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya 

cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada 

market share perbankan nasional. Hal ini menjadi 

fenomena yang terus dicermati kalangan bisnis karena 

merupakan peluang yang sangat prospektif untuk terus 

dikembangkan, mengingat bahwa penduduk di 

Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar 

yang cukup potensial bagi perkembangan perbankan 

syariah. 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022 
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Perbankan syariah dari sisi operasional, meskipun 

mengalami siklus yang fluktuatif namun secara ke-

seluruhan selama periode yang sama kinerja 

perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah di 

Indonesia tiap tahunnya terus membukukan laba yang 

signifikan dan mengalami pertumbuhan laba positif. 

Lihatlah Kembali pada Tahun 2007 perolehan laba yang 

berhasil dibukukan perbankan dan unit-unit pem-

biayaan syariah hanya sebesar Rp 540 miliar. 

Perolehan laba ini memang bisa dikatakan masih relatif 

kecil bila dibandingkan dengan jumlah lembaganya dan 

dari segi usia yang tergolong masih baru dibandingkan 

dengan bank umum waktu itu. Namun, seiring me-

ningkatnya kepercayaan warga kepada lembaga 

keuangan berbasis syariah, laba yang berhasil dibuku-

kan perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah 

sampai Tahun 2021 telah mencapai laba sebanyak Rp 

6.441 miliar. Perkembangannya sangat signifikan pada 

kurun satu dekade terakhir ini. 

Kemudian dari sisi operasional, meskipun meng-

alami siklus yang fluktuatif namun secara keseluruhan 

selama periode yang sama kinerja perbankan dan unit-

unit pembiayaan syariah di Indonesia tiap tahunnya 

terus membukukan laba yang signifikan serta meng-

alami pertumbuhan laba positif. Pada Tahun 2007 

perolehan laba yang berhasil dibukukan perbankan 
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dan unit-unit pembiayaan syariah sebesar Rp 540 

miliar. Perolehan laba ini memang bisa dikatakan 

masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah 

lembaganya dan dari segi usia yang tergolong masih 

baru dibandingkan dengan bank umum waktu itu. 

Tetapi seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat 

kepada lembaga keuangan berbasis syariah, laba yang 

berhasil dibukukan perbankan dan unit-unit 

pembiayaan syariah hingga Tahun 2021 telah men-

capai laba sebesar Rp 6.441 miliar. Perkembangannya 

sangat signifikan dalam kurun satu decade terakhir.  

Walaupun pencapaian Kinerja perbankan di Tanah 

Air mengalami tekanan pada tahun 2020 akibat 

dampak pandemi Covid-19. Terlihat pada tahun 2020 

lumayan mengalamai penurunan yakni 5.508 Milyar 

yang sebelumnya di tahun 2019 mampu membukukan 

laba bersih sebesar 6.278 Milyar. Namun, bank syariah 

maupun unit usaha syariah (UUS) perbankan rupanya 

mencatatkan kinerja lebih baik dari industri. Sebagain 

besar bank syariah masih berhasil mengantongi 

pertumbuhan laba bersih. 

Begitu dinamisnya perkembangan industri per-

bankan syariah di Indonesia terdapat beberapa faktor 

pendorong yang mendukungnya, salah satu faktor 

pendorong adalah adanya beberapa produk per-

undangan yang memberikan kepastian hukum dan 
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meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, 

seperti: (i) UUNo.21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat 

Berharga syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No. 42 

tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 

tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa (Isnawati et 

al., 2018). Lahirnya UU Perbankan syariah mendorong 

peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 

11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun 2009 

dan 2010.  

Kemudian, menurut data OJK hingga tahun 2019, 

ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank 

Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 

164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di 

Indonesia. Pada tahun 2019 Komite Nasional Keuangan 

Syariah (KNKS) sendiri sedang menyusun kajian 

tentang pembentukan Bank BUMN Syariah, sehingga 

diharapkan dengan terbentuknya Bank BUMN Syariah 

ini, nantinya dapat meningkatkan pangsa pasar 

keuangan syariah Indonesia yang saat ini baru men-

capai angka 8,29% (market share keuangan syariah).  

Untuk itu, Industri perbankan Indonesia mencatat 

sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah 

Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 

Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden 

Joko Widodo secara langsung meresmikan bank 
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syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. BSI 

merupakan bank hasil merger antara PT Bank 

BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank 

BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi 

mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah 

tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-

3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden 

Jokowi meresmikan kehadiran BSI. Komposisi 

pemegang saham BSI ialah: PT Bank mandiri (Persero ) 

Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

17,25%. Sisanya ialah pemegang saham yang masing-

masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan 

kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga 

menghadirkan layanan yg lebih lengkap, jangkauan 

lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang 

lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan dan 

komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, 

Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing 

pada tingkat dunia (Suryana, Rahmawati, 2022). 
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Sumber: Statistik Perbanakan Syariah, 2022 
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Aset bank syariah perlahan mengalami pening-

katan pada tahun 2021 mencapai angka 6.441 milyar. 

Mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya 

senilai 993 milyar. Meskipun pada tahun 2020 

mengalami penurunan asset yakni 5.508 milyar yang 

sebelumnya telah sukses mengumpulkan asset sebesar 

6.278 milyar. Pemicu keadaan penurunan asset bank 

syariah di tahun 2020 disebabkan oleh melemahnya 

perekonomian karena pandemic covid 19 yang 

menyebabkan keadaan terganggu bukan hanya sector 

Kesehatan, Pendidikan tetapi juga sector ekonomi 

yang merambat ke duani perbankan terutama pada 

bank syariah di Indonesia.   

Perbankan syariah terkait dengan dukungan 

semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap 

perkembangan lembaga keuangan syariah maka bukan 

tidak mungkin lembaga keuangan syariah tidak hanya 

sekedar menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat 

yang membutuhkan layanan perbankan atau 

pembiayaan berbasis syariah tetapi dapat menjadi 

pilihan utama. Pendapat ini bukan tanpa dasar 

mengingat Indonesia merupakan negara dengan 

jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. 

Merujuk pada pasal 19 ayat (1) Undang- Undang 

No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa kegiatan usaha 

Bank Umum Syariah meliputi: 
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1) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan 

berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah; 

2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi 

berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

mudharabah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

3) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berda- 

sarkan Akad mudharabah, Akad musyara- kah, 

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah; 

4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad 

murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

5) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad 

qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah; 

6) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang 

bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah 

berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 
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7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan 

Akad hawalah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 

9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko 

sendiri surat berharga pihak ketiga yang 

diterbitkan atas dasar transaksi nyata 

berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti 

Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 

murabahah, kafalah, atau hawalah; 

10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip 

Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah 

dan/atau Bank Indonesia; 

11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat 

berharga dan melakukan perhitungan dengan 

pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan 

Prinsip Syariah; 

12) Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak 

lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan 

Prinsip Syariah; 

13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang 

dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 

14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah 

berdasarkan Prinsip Syariah; 
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15) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat 

berdasarkan Akad wakalah; 

16) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank 

garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan 

17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di 

bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Namun semakin banyaknya lembaga keuangan Syariah 

khususnya perbankan syariah belum diimbangi dari sisi 

demand produk jasa keuangan syariah dimana tingkat 

inklusi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 

angka 9,1 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). 

Tentu hal ini menjadi perhatian bersama para 

stakeholders perbankan syariah dimana diperlukan 

suatu strategi khusus untuk meningkatkan literasi 

keuangan syariah yang saat ini baru mencapai 8,93 

persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Usaha 

peningkatan literasi keuangan syariah ini termasuk 

edukasi dan sosialisasinya agar dapat mendorong 

minat segenap lapisan masyarakat untuk mengguna-

kan produk dan jasa perbankan Syariah.  
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Bank syariah harus bergerak cepat supaya bisa 

bertahan di tengah tantangan dan persaingan di era 

globalisasi seperti sekarang ini, dengan cara bank 

syariah harus mampu memberikan service excellent 

dalam mengambil simpatik hati di tengah masyarakat 

agar masyarakat mempercayakan dana mereka 

kepada bank syariah, pengelolaan inilah yang disebut 

dengan manajemen pendanaan. Mengapa manajemen 

dana bank sangat penting dalam perbankan?  

Jawabannya adalah, karena manajemen penge-

lolaan dana bank sangat penting bagi kegiatan per-

bankan untuk melangsungkan aktivitas fungsinya 

sebagai Lembaga intermediasi dari masyarakat yang 

surplus dana kepada masyarakat yang defisit anggaran. 

Manajemen ini mengatur bagaimana perbankan 

memberikan dana kepada masyarakat dengan baik. 

Untuk menyalurkan dana kepada masyarakat atau 

konsumen, bank tidak boleh sembarangan. Tujuan dari 

manajemen dana bank diantaranya adalah untuk 

menjaga kepercayaan nasabah, masyarakat dan 

menjaga posisi likuiditas agar tetap aman, serta 

mengupayakan mencapai profitabilitas yang maksimal, 

dalam mendapatkan keuntungan yang diharapkan 

(Rifa’i, 2017). 

Setelah perolehan dana dengan mencari sebanyak 

mungkin sumber-sumber keuangan dan sumber-
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sumber untuk mendapatkan dana yang disebut dengan 

manajemen pendanaan, maka selanjutnya upaya yang 

dilakukan oleh bank syariah adalah mendayagunakan 

seluruh dana tersebut melalui penyaluran yang sering 

disebut dengan istilah manajemen pembiayaan.  

Mengapa kegiatan pembiayaan dalam bank syariah 

menjadi hal yang sangat penting? Pembiayaan 

merupakan aktivitas yang sangat penting karena 

dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pen-

dapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan 

usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik 

akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya 

usaha bank (Hanik, 2021). 

Manajemen pembiayaan pada bank syariah akan 

memudahkan dan meringankan masyarakat terkait 

dengan biaya yang dikeluarkan dengan fasilitas 

pembiayaan tersebut. Nilai bagi hasil relatif jauh lebih 

kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman lainnya. 

Sehingga tidak membebani nasabah peminjam. Tujuan 

pemberian pinjaman adalah untuk membantu nasabah 

dan meningkatkan gairah usaha masyarakat dengan 

mengharap keberkahan bagi kedua belah pihak. 

 



Keuangan dan Bank Syariah 137 

B. PENGERTIAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN 

Manajemen  pembiayaan  terdiri  dari  dua  kata,  

“Manajemen” dan “Pembiayaan”. Definisi 

“Manajemen”  diartikan  fungsi  dari  manager  untuk 

menetapkan kebijakan mengenai produk apa yang 

akan dijual, bagaimana membiayai, menyalurkan dan 

memberikan service. Mengacu kepada definisi 

“Manajemen” umum meliputi  perencanaan,  peng-

organisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  serta 

penggunaan semua sumber daya organisasi untuk 

tercapainya tujuan organisasi yang telah  ditetapkan 

(Sulastri, 2016).    Secara  etimologi  ”Pembiayaan”  

diartikan  sebagai  suatu  kegiatan pemberian fasilitas 

keuangan/finansial  yang diberikan satu  pihak kepada 

pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha 

maupun untuk investasi yang telah direncanakan 

(Tiakoly, 2022). 

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari 

pengertian I believe, I trust, yaitu ‘saya percaya’ atau 

‘saya menaruh kepercayaan’.  Perkataan pembiayaan 

yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank 

menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk 

melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank 

selaku shahibul maal (Suhendri & Muklishin, 2018). 

Dana tersebut harus  digunakan dengan  benar,  adil,  

dan harus  disertai  dengan ikatan  dan  syarat-syarat 
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yang jelas  serta saling menguntungkan bagi kedua 

belah  pihak. Pembiayaan adalah  penyediaan  uang  

atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, 

berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  

meminjam  antara  bank  dan/atau lembaga keuangan 

lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi 

hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, 

transaksi sewa-menyewa dalam bentuk  ijarah atau 

sewa  beli dalam  bentuk ijarah  muntahiya bittamlik, 

transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 

salam, dan istishna transaksi  pinjam  meminjam  dalam  

bentuk  piutang  qardh;  dan  transaksi  sewa-menyewa 

jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa 

(POJK, 2014). 

Pembiayaan  adalah  pemberian  fasilitas  penye-

diaan  dana  untuk  memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang merupakan  defisit unit.  Pembiayaan dalam  

secara  luas diartikan sebagai pendanaan yang di ke-

luarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan baik  dilakukan sendiri maupun dijalan-

kan  oleh orang lain (Ilyas, 2015). 
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Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  

3/9/PBI/2001,  pembiayaan  adalah penyediaan dana 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:  

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk  mudharabah 

dan musyarakah  

2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk  ijarah 

atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah 

bit tamlik  

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang  

murabahah, salam dan istishna’  

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk 

piutang qardh  

5) Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk   

ijarah  untuk  transaksi  multi  jasa.  

 

Transaksi yang terakhir harus berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit 

usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-

pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana  

untuk  mengembalikan dana tersebut  setelah  jangka 

waktu tertentu dengan imbalan   ujrah,  tanpa   imbalan  

atau bagi  hasil sebagaimana  dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. 
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas,  

dapat  disimpulkan  bahwa manajemen  pembiayaan  

bank  syariah  adalah  pengelolaan  penyaluran  dana  

yang dijalankan  oleh  bank  syariah    yang  meliputi  

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan sedemikian rupa sehingga pembiayaan 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Dana simpanan dari masyarakat yang 

mempercayakannya kepada bank, selanjutnya oleh 

bank disalurkan pada masyarakat lainnya yang 

membutuhkan dana. Simpanan dana dari masyaarkat 

dapat berbentuk deposito, rekening giro, dan 

tabungan sehingga bank dapat menghimpun dan 

mengelolanya.  

 

C. UNSUR PEMBIAYAAN 

Pembiayaan atau sering diistilahkan dengan financing 

sebagai bentuk pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk men-

definisikan pendaanaan yang dilakukan oleh lembaga 

pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. 

Pembiayan diberikan kepada nasabah yang memer-

lukan dana. Nasabah disini tidak hanya pihak per-
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orangan tetapi juga bisa merupakan pihak koperasi 

yang memerlukan kerja sama dengan bank syariah. 

Pembiayaan diberikan dengan berlandasakan prinsip 

kehati-hatian (prudential banking) dimana pihak bank 

sangat memperhatikan aspek-aspek penilaian nasabah 

yang akan bermitra dengan bank syariah. 

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar 

kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pem-

biayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti 

prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini 

dapat dikeembalikan oleh penerima pembiayaan 

sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah 

disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-

unsur dalam pembiayaan (Pradesyah, 2017), yaitu: 

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan 

(shahibul mal) dan penerima pembiayaan 

(mudharib). Hubungan pemberi dan penerima 

pembiayaan merupakan hubungan kerja sama 

yang saling menguntungkan, yang diartikan pula 

sebagai kehidupam tolong menolong. 

b. Adanya kepecayaan shahibul mal kepada 

mudharib yang didasarkan atas prestasi dan 

potensi mudharib 

c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak 

shahibil mal dengan pihak lainnya yang berjanji 
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membayar dari mudharib kepada shahibul mal. 

Janji membayar tersebut berupa janji lisan, 

tertulis (akad pembiayaan) atau berupa 

instrumen. 

d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang daru 

shahibul mal kepada mudharib 

e. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu 

merupakan unsur esensial pembiayaan. 

Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik 

dilihat dari shahibul mal maupun dilihat dari 

mudharib 

f. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik dari 

pihak shahibul mal maupun mudharib. Resiko 

dari pihak shahibul mal adalah resiko gagal bayar 

(risk of default) baik karena kegagalan usaha 

(pinjaman komersial) atau ketidakmampuan 

bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidak-

mampuan bayar. Risiko dari pihak mudharib 

adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, 

antara lain berupa shahibul mal yang dari 

bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang 

diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan. 
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D. PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN  

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan 

uang kepada yang membutuhkan dan mengambil 

bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan 

cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. 

Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan 

mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak 

meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi 

membiayai proyek customer (Fitria & Cahyono, 2022). 

Dalam hal ini,bank berfungsi sebagai intermediasi uang 

tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang 

tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha 

customer tersebut dapat dilakukan dengan cara 

membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu 

bank menjual kembali kepada customer, atau dapat 

pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam 

usaha customer. Lazimnya dalam bisnis prinsip 

pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad 

pada bank syariah (Afrida, 2016), yaitu: 

1. Prinsip Bagi Hasil 

Fasilitas pembiayaan yang disediakan pada bank 

syariah berupa uang tunai atau barang yang 

dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, 

dapat menyediakan sampai 100% dari modal 

yang diperlukan, atau pun dapat pula hanya 
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sebagian saja berupa patungan antar bank 

dengan pengusaha atau para customer (Ilyas, 

2017). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua 

jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu 

revenue sharing atau profit sharing. Sedangkan 

dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal 

dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan 

customer yang mendapat faslitas pembiayaan 

pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini 

terdapat dalam produk-produk (Khudori, 2018), 

terdiri: 

1) Mudaharabah, yaitu akad kerja sama usaha 

antara dua pihak di mana pihak pertama 

(shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) 

keseluruhan modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan 

usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian pengelola. 

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian pengelola, maka 

pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut.  
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Total Pembiayaan Muradrabah 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah (dalam milyar) 

NO TAHUN 
PEMBIAYAAN 

MUDHABARAH 

1. 2018 1.677 

2. 2019 1.407 

3. 2020 1.215 

4. 2021 997 

 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022 

 

Perbankan Syariah dalam kegiatannya yang 

berfungsi sebagai Lembaga intermediasi 

maka setelah melakukan pengumpulan 

dana dari nasabah (shahibul Maal) atau 

diistilahkan pendanaan  maka selanjutnya 

melakukan Penyaluran dana, dalam bentuk 

pembiayaan mudharabah. Pembiayaan 

mudharabah yang dimaksudkan ialah bank 

menyediakan pembiayaan modal investasi 

atau modal kerja secara penuh (trusty 

financing), sedangkan nasabah menyedia-

kan proyek atau usaha lengkap dengan 
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manajemennya. Hasil keuntungan dan 

kerugian yang dialami nasabah dibagi atau 

ditanggung bersama antara bank dan 

nasabah dengan ketentuan sesuai ke-

sepakatan Bersama (Latif, 2020). 

Dalam mengaplikasikan prinsip 

mudharabah, penyimpanan atau deposan 

bertindak sebagai shahibul maal (pemilik 

modal) dan bank sebagai mudharib 

(pengelola). Dana tersebut digunakan bank 

untuk melakukan murabahah atau ijarah. 

Dapat pula dana tersebut digunakan bank 

untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil 

usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan 

nisbah yang disepakati. Dalam hal bank 

menggunakannya untuk melakukan 

mudharabah kedua, maka bank ber-

tanggung jawab penuh atas kerugian yang 

terjadi. 

Rukun mudharabah terpenuhi semua 

(ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha 

yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada 

ijab Kabul). 

Berdasarkan kewenangan yang diberi-

kan oleh pihak penyimpan dana, menurut 

Wahbah Zuhaili (1989), yang dinukilkan 
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oleh Nandaningsih & Anugrah, (2021) 

prinsip mudharabah terbagi dua yaitu: 

a. Mudharabah mutlaqah perjanjian kerja 

sama di mana mudharib memiliki 

kekuatan penuh untuk mengelola 

modal usaha. Mudharib juga tidak 

terbatas pada lokasi bisnis, tujuan juga 

jenis usaha.  

b. Mudharabah Muqayyadah adalah 

adalah perjanjian kerjasama di mana 

shahibul mal menetapkan syarat eklusif 

yang harus dipatuhi mudharib, baik 

mengenai lokasi usaha, tujuan maupun 

jenis usaha. 

Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah 

diterapkan  (Al-Hasni, 2017) pada: 

1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan 

yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, 

seperti tabungan haji, tabungan kurban, 

dan sebagainya; 

2) Deposito biasa, Deposito spesial 

(special investment), di mana dana yang 

dititipkan nasabah khusus untuk bisnis 

tertentu, misalnya murabahah atau 

ijarah saja. 
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2) Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu di mana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana (atau 

amal/expertis) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Kesepakatan yang telah menjadi akad 

pembiayaan musyarakah sebagai akad 

kerjasama antara pemodal atau penyan-

dang dana dimana dana atau modal 

selanjutnya digunakan ke dalam proyek 

atau usaha tertentu secara terpadu dengan 

membagi keuntungan antara para pihak 

dengan nisbah yang disepakati pada saat 

penandatanganan atau persetujuan seperti 

pengaplikasiannya dalam kontrak modal 

kerja. 

Adanya kerjasama antara pemilik modal 

terdiri dari dua orang atau lebih dalam  

bentuk yang berbeda untuk melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan  keadaan 

untung-rugi dengan hasil dibagi secara adil 

berdasarkan akad yang disepakati. Akad 

musyarakah biasanya digunakan dalam 

pembiayaan proyek, di mana klien dan bank 
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sama-sama menyediakan dana atau modal 

yang digunakan untuk pembiayaan proyek, 

dan klien bersama-sama menyumbangkan 

dana yang  digunakan pada akhir proyek 

sesuai kesepakatan dengan pembagian 

keuntungan klien yang dibayarkan.  

Total Pembiayaan Musyarakah 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah 

(dalam milyar) 

NO TAHUN 
PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH 

1. 2018 9.532 

2. 2019 11.965 

3. 2020 13.219 

4. 2021 13.281 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022 

 

Akad musyarakah biasanya digunakan 

dalam pembiayaan proyek, di mana klien 

dan bank sama-sama menyediakan dana 
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atau modal yang digunakan untuk 

pembiayaan proyek, dan klien bersama-

sama menyumbangkan dana yang 

digunakan pada akhir proyek sesuai 

kesepakatan dengan pembagian 

keuntungan klien yang dibayarkan. 

2. Prinsip Jual Beli 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang 

menerapkan tata cara jual beli, di mana bank 

akan membeli terlebih dahulu barang yang 

dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai 

agen bank melakukan pembelian barang atas 

nama bank, kemudian bank menjual barang 

tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah 

harga beli ditambah keuntungan (margin/mark). 

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya per-

pindahan kepemilikan barangatau benda. Tingkat 

keuntungan bank ditetapkan di muka dan 

menjadi bagian antar harga barang yang diper-

jualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk: 

1) Bai‘ al-Murabahah yaitu akad jual beli 

barang tertentu. Dalam transaksi jual beli 

tersebut, penjual menyebutkan dengan 

jelas barang yang diperjualbelikan, ter-

masuk harga pembelian dan keuntungan 
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yang diambil. Transaksi jual beli suatu 

barang sebesar harga perolehan barang 

ditambah dengan margin yang disepakati 

oleh para pihak, dimana penjual menginfor-

masikan terlebih dahulu harga perolehan 

kepada pembeli. Pembiayaan dengan akad 

murabahah menjadi pembiayaan yang 

sangat favorit atau banyak diterapkan oleh 

Lembaga Keuangan Syariah, baik itu Bank 

Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, 

ataupun Bank Pembiyaan Rakyat Syariah 

(BPRS). Hal ini bukan berarti, jenis pem-

biayaan dengan basis akad lainnya tidak 

ada, hanya saja komposisinya berada di-

bawah akad pembiayaan murabahah. Data 

di Tahun 2021 menunjukkan pembiayaan 

sebesar 23.444 milyar  sangat mengalami 

kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 

hanya sebesar 21.981 milyar. 
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Total Piutang Murabahah 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah 

(dalam milyar) 

No Tahun Pembiayaan 

Murabahah 

1. 2018 20.932 

2. 2019 22.407 

3. 2020 21.981 

4. 2021 23.444 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2022 

 

2) Bai‘ as-salam yaitu akad jualbelidimana pembeli 

membayar uang (sebesar harga) atas barang 

yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan 

barang itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada 

tanggal yang disepakati. Akad salam pada 

hakikatnya adalah jual-beli dengan hutang. Tapi 

utang yang dimaksudkan disini yakni barangnya 

bukan pembayarannya justru pembayarannya 

pembayarannya bisa dilunasi sebelumnhya.  
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Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau 

jual-beli kredit, barangnya diserahkan terlebih 

dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. 

Sedangkan akad salaf, uangnya diserahkan 

terlebih dahulu sedangkan barangnya belum 

diserahkan dan menjadi utang (Sarwat, 2018). 

3) Bai‘ al-istisna’ yaitu kontrakjual beli di mana 

harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, 

tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan 

syarat-syarat yang disepakati bersama, sedang-

kan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan 

kemudian. Transaksi bay’ al-istishna’ menjadi 

suatu kontrak penjualan antara pembeli dan 

pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat 

barang menerima pesanan dari pembeli.  

Pembuat barang lalu berusaha melalui orang 

lain untuk membuat atau membeli barang 

menurut spesifikasi yang telah disepakati dan 

menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah 

pihak sepakat atas harga serta sistem pem-

bayaran, apakah pembayaran dibayar di 

muka,melalui cicilan,atau ditangguhkan sampai 

suatu waktu pada masa yang akan dating 

(Hasanah, 2018). 
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3. Prinsip Sewa-Menyewa 

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan se-

belumnya, ada pula akad sewamenyewa yang 

dilaksanakan dalam perbankan syari’ah. Prinsip 

ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu: 

a) Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak 

guna atas barang atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan (owner-

ship/milk) atas barang itu sendiri.  

b) Akad ijarah muntahia bit tamlik yaitu 

sejenis perpaduan antara kontrak jual beli 

dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa 

yang diakhiri dengan kepemilikan barang di 

tangan si penyewa. Sifat pemindahan 

kepemilikan ini pula yang menandakan 

dengan ijarah biasa. Ijarah baik dalam 

bentuk sewa-menyewa maupun dalam 

bentuk upah-mengupah itu merupakan 

muamalah yang telah disyariatkan dalam 

islam. Hukum asalnya adalah boleh atau 

mubah bila dilakukan dengan ketentuan 

yang ditetapkan Islam (Landes Yuanda, 

2018). Yang didasarkan pada akad pemin-

dahan hak guna (manfaat) atas suatu 

barang atau jasa dalam waktu tertentu 
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melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

barang itu sendiri. Hukum ijarah adalah 

mubah atau diperbolehkan. 

 

E. ASPEK-ASPEK PENILAIAN YANG DIEVALUASI DALAM 

PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH  

Penilaian pada aspek evaluasi pembiayaan syariah 

yang dinilai saat memberikan pembiayaan kepada klien 

harus berdasarkan pada aspek standar operasional 

pelaksanaan (SOP). Aspek-aspek tersebut (Atmoko, 

2022), meliputi: 

a) Aspek penilaian umum meliputi bentuk hukum 

usaha, nama dan alamat perusahaan, 

manajemen, industri, struktur organisasi dan 

personil yang berkualitas atau tidak terampil. 

b) Aspek-aspek yang terkait dengan evaluasi 

pemasaran seperti bentuk pemasaran, 

persaingan, penjualan dan permintaan. 

c) Penilaian teknis meliputi misalnya bahan (bahan 

baku, bahan penolong), pabrik (kapasitas), 

bangunan, pekerja, pasokan listrik, air, dan 

sebagainya  

d) Aspek evaluasi hukum meliputi: perizinan, 

perorangan atau perusahaan, dan jaminan. 
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e) Menilai manfaat dan kesempatan kerja dari 

keberadaan usaha dalam meningkatkan atau 

tidak memiliki pengaruh dalam wilayah setempat 

(padat modal atau padat karya). 

f) Aspek yang terkait dengan evaluasi keuangan 

meliputi: neraca, sumber pembiayaan dan 

penggunaan dana, arus kas, proyeksi laporan 

keuangan, perhitungan kebutuhan keuangan dan 

jadwal pembayaran. 

g) Aspek-aspek yang terkait dengan evaluasi 

komersial meliputi: kemudahan penjualan bahan 

di pasar, ketersediaan bahan baku dan 

kemudahan pengolahan produk. 

h) Sisi pertimbangan penilaian meliputi nilai (mudah 

dijual, tidak mudah rusak atau dicuri), 

kepemilikan (mengikat secara hukum), dan 

lokasi. 

 

Adapun evaluasi yang harus dilakukan bagaimana cara 

menentukan layak atau tidaknya usulan pembiayaan 

yang diajukan nasabah kepada lembaga keuangan. 

Pada umumnya evaluasi tersebut menggunakan 

metode melalui prosedur dengan didasarkan pada 

prinsip pembiayaan (Pratama, Gama, Nur Haida, 2021), 

yakni: 
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a. Character atau karakter, sebagai bentuk 

penilaian terhadap karakter nasabah, yang dapat 

digunakan untuk menentukan niat nasabah 

dalam memenuhi kewajibannya serta menentu-

kan kualitas dan atribut moral. Hal ini sangat 

penting, meskipun nasabah mampu membayar 

utang-utangnya, namun jika tidak beritikad baik, 

tentu akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi 

bank di kemudian hari. Ini biasanya dilakukan 

dengan menyaring resume klien potensial 

melalui wawancara dan memeriksa reputasi klien 

di lingkungan bisnis. 

b. Capacity atau kapasitas berarti kemampuan 

nasabah untuk berdagang untuk menghasilkan 

keuntungan yang diharapkan untuk membayar 

kembali pembiayaan yang diterima. Dalam 

mengukur kapasitas biasanya digunakan pen-

dekatan sejarah, pendekatan profesional, pen-

dekatan hukum, pendekatan manajerial dan 

pendekatan teknis. 

c. Capital adalah menilai jumlah modal sendiri yang 

diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya 

termasuk kemampuan untuk menambah modal 

apabila diperlukan sejalan dengan per-

kembangan usahanya.  

d. Condition adalah kondisi usaha nasabah yang 

dipengaruhi oleh situasi ekonomi. Kondisi 
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dipengaruhi antara lain peraturan pemerintah, 

situasi politik dan prekonomian dunia, kondisi 

ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, 

produk dan keuangan.  

e. Collateral adalah asset atau benda yang 

diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap 

pembiayaan yang diterimanya. Penilaian 

collateral dapat ditinjau dari segi ekonomis dan 

segi yuridis.  

f. Constraint atau hambatan bagi aktivitas 

penghasil pendapatan konsumen, yang meny-

ebabkan kemungkinan penundaan atau bahkan 

kelalaian sehingga perlu pembatasan pemberian 

pembiayaan. Tentunya hal ini kurang lebih terkait 

dengan sumber pendapatan konsumen yang 

menjadi fokus analisis, karena ada beberapa hal 

persyaratan konsumen itu sendiri yang sebenar-

nya telah dipenuhi oleh perspektif 5C, tapi pada 

analis pemberian pembiayaan masih memikir-

kannya karena ada kemungkinan hambatan se-

hingga harus realistis. 
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KESIMPULAN 

Ketentuan pembiayaan yang dilakukan bank syariah telah 

diatur melalui UU No. 10 Tahun 1998 melalui Pasal 1 ayat 

(13) yaitu, prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain 

untuk menyimpan dana dan pembiayaan pada kegiatan 

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan 

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan 

prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli 

barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), 

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).  

Pembiayaan yang dilakukan bank syariah, secara garis 

besar terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (1) Transaksi 

pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 

berdasarkan prinsip jual ¬beli. (2) Transaksi pembiayaan 

yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan 

prinsip sewa (3) Transaksi pembiayaan untuk usaha 

kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus 

barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Pada sistem bagi 

hasil yang diterapkan pada kategori pertama dan kedua di 

atas, tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi 
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bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk 

yang termasuk dalam kelompok ini yaitu produk yang 

menggunakan prinsip jual¬ beli seperti mudharabah, 

salam dan istishna serta produk yang menggunakan prinsip 

sewa atau ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, 

keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan 

usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yang disepakati di 

muka. Produk perbankan yang termasu ke dalam 

kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.  

Berbeda dengan bank konvensional, jika pada bank 

syariah terdapat sengketa atau perselisihan antara bank 

dengan nasabahnya misalnya dalam kegiatan pembiayaan, 

maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif 

dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa 

dapat menyelesaikannya di Pengadilan Umum atau di 

Badan Arbitrase yang menjalankan hukum materiil 

berdasarkan syariah. Dalam prakteknya saat ini apabila 

ada perselisihan antara bank syariah dengan nasabah, 

maka perselisihan tersebut lebih banyak diselesaikan di 

Pengadilan. 

Ketentuan keuangan bank syariah diatur dalam UU No. 

Pasal 10 Tahun 1998 sampai Pasal 1 (13), yaitu Prinsip 

syariah adalah aturan kontrak berdasarkan hukum Islam 

antara bank dan pihak nasabah untuk menyimpan uang 

dan membiayai bisnis atau kegiatan lain, dinyatakan 

berdasarkan hukum Syariah, termasuk pembiayaan ber-
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basis keuntungan. Prinsip bagi hasil (Mudharabah), 

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan saham 

(Musharakah), prinsip jual beli barang dengan untung 

(Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasar-

kan prinsip sewa murni tanpa opsi (Ijarah). Kemudian 

memungkinkan juga untuk akad mengalihkan hak milik 

atas barang yang disewa oleh bank kepada pihak lain dari 

pihak ketiga (ijarah waiqtina). Keuangan perbankan 

syariah secara garis besar dibagi menjadi tiga kategori yang 

berbeda menurut tujuannya, yaitu: 

1) Transaksi keuangan yang bertujuan untuk memiliki 

barang didasarkan pada prinsip jual beli.  

2) Transaksi keuangan yang bertujuan untuk 

mendapatkan layanan sewa.  

3) Transaksi keuangan dalam usaha patungan yang 

bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa atas 

dasar bagi hasil.  

 

Akad sistem bagi hasil yang diterapkan pada kategori 

pertama dan kedua, persentase keuntungan ditetapkan di 

muka dan menjadi bagian dari harga barang atau jasa yang 

dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

jual beli dengan prinsip seperti Murarabah, Salam dan 

Istishna dan produk yang menggunakan prinsip Sewa atau 

Ijarah. Dalam kategori ketiga, keuntungan bank ditentukan 
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oleh tingkat keuntungan operasi sesuai dengan prinsip 

bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Produk 

perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

Musyarakah dan Mudharabah. 

Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki 

prosedur secara tradisional, ketika terjadi sengketa atau 

perselisihan antara bank dengan nasabahnya, misalnya 

dalam kegiatan keuangan di bank syariah, terdapat 

alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Para pihak yang 

bersengketa dapat menyelesaikan sengketa baik non 

litigasi atau litigasi seperti di hadapan Pengadilan Umum 

Serikat atau di hadapan majelis arbitrase yang 

menerapkan hukum Syariah substantif. Dalam praktik saat 

ini, sengketa antara bank syariah dan nasabah biasanya 

diselesaikan di pengadilan. 

 

SOAL LATIHAN 

1. Jelaskan sejarah singkat berdirinya bank syariah di 

Indonesia lengkap dengan aspek regulasi dan 

legalitasnya. 

2. Bank syariah menawarkankan layanan jasa keungan 

dengan beberapa jenis akad, coba jelaskan apa yang 

membedakan akad murabahah, akad salam dengan 

akad istishna. 
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3. Data statistik perbankan syariah menunjukkan akad 

murabahah adalah paling tertinggi dalam jumlah 

transaksinya pada bank syariah, pada hal akad 

murabahah identic dengan akad untuk konsumtif 

mengapa bukan akad-akad yang produktif seperti 

musyarakah atau mudharabah. 

4. Untuk menentukan layak atau tidaknya usulan 

pembiayaan yang diajukan nasabah pada bank 

syariah, harus didasarkan pada prinsip 5 C, mengapa 

demikian, apa yang terjadi jika tidak dipenuhi 

Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) tersebut. 

5.  Jelaskan yang dimaksud perpaduan antara sewa dan 

jual beli pada akad ijarah muntahia bit tamlik, apakah 

ini tidak termasuk satu akad dua transaksi dan itu 

tidak dibolehkan, jelaskan! 
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MANAJEMEN SUMBER DAYA 

MANUSIA SYAR’I 

Oleh : Dra. HJ. Nuraeni Gani, MM. 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk Allah Sub’hanahu Wataa’la 

yang paling mulia, oleh karena itu manusia harus 

diperlakukan secara manusiawi (semestinya sebagai 

manusia), bukan sekedar sebagai makhluk biasanya. 

”Aristoteles yang mengajarkan manusia hidup 

bermutu dalam mencapai kebahagiaan. Hidup yang 

bermutu menurut Aristoteles manusia memiliki tujuan 

hidup,  Tujuan yang dimaksud adalah untuk mencapai 

sebuah kebahagiaan” (Sumber: ABSTRAKSI Artikel 

REPOSITORY PERPUSTAKAAN IAIN BENGKULU : ETIKA 

NIKOMACHEA DALAM PERSPEKTIF ARISTOTELES STUDI 

ATAS ETIKA MANUSIA). Dalam Al-Qur`an yang 

berbicara tentang manusia baik kelebihan maupun 

BAB VI 



St. Hafsah Umar M.Ak., Supriadi, S.E.I., M.E.I., dkk. 170 

kekurangan yang dimilikinya. Seperti  untuk menge-

tahui klasifikasi term-term yang berkaitan dengan 

manusia. Term-term itu disebutkan sebagai Al-Basyar 

(Visioner), Al-Insan (manusia), Al-Naas (masyarakat), 

Bani Adam (keturunan Adam AS) dan Zuriyat Adam 

(Buah Kesuburan Adam AS).  

Jelas Manusia adalah makhluk yang memiliki 

tujuan hidup, kebutuhan, dan mengharapkan 

kebahagiaan seperti yang dikatakan Aristoteles dalam 

tulisan itu mengacu pada etika. Etika yang dimaksud ini 

adalah  Etika Nikomachea. Aristoteles pada etika 

manusia terletak pada adab tingkah-laku  manusia  

untuk mencapai bentuk kebahagiaan, yang dimiliki  

seseorang dimana seseorang telah mencapai nikmat 

(prestasi) atau menerima sesuatu dengan mengem-

bangkan dirinya. Serta ukuran kebahagiaan menurut 

Aristoteles adalah tidak ada kesenangan yang merupa-

kan unsur batiniah semata, tapi juga ada unsur lahiriah 

agar kebahagiaan benar-benar tercapai, seperti, 

kesehatan, kesejahteraan, memiliki sahabat-sahabat. 

Di mana Al-Qur’an pun menegaskan pada Surah Al-

Baqarah 30, Allah Sub’hanahu Wataa’la berfirman: 

مَاۤءََۚ وَنََْنُ نُسَبِٰحُ بَِمْدِكَ   هَا وَيَسْفِكُ الدِٰ هَا مَنْ ي ُّفْسِدُ فِي ْ وَاِذْ اَتََْعَلُ فِي ْ
اْ اَ  ْ جَاعِل  فِِ  عْلَمُ مَا لَْ تَ عْلَمُوْنَ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَ وَنُ قَدِٰسُ لَكَ ِۗ قاَلَ اِنِٰ كَةِِ انِٰ ىِٕ

ۤٓ
ل

فَةً ِۗ قاَلُوْ   الَْْرْضِ خَلِي ْ
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Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan 

khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau 

hendak menjadikan orang yang merusak dan 

menumpahkan darah di sana, sedangkan kami 

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” 

Allah lalu berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa 

yang tidak kamu ketahui.” (Surah Al-Baqarah 30). 

Jadi manusia adalah khalifah (pemimpin) di dunia 

yang bertugas mengatur segala kehidupan manusia 

dan makhluk lain sesuai dengan kehendak Allah 

Sub’hanahu Wataa’la, yang terikat oleh hukum-

hukum-Nya (syariat atau syar’i) bukan menurut 

kehendak manusia itu semata.  Pada sisi ekonomi, 

manusia adalah faktor produksi atau sumberdaya 

produksi, yang terlibat dalam proses produksi guna 

menghasilkan barang dan jasa (goods and services) 

kebutuhan manusia. Dalam proses produksi inilah 

manusia perlu diatur, agar proses produksi itu dalam 

berjalan semestinya. Seperti  dikatakan Bintoro dan 

Daryanto (2017 hal.: 15) menyatakan tentang Mana-

jemen Sumberdaya Manusia bahwa “Manajemen 

sumber daya manusia,  MSDM, adalah suatu ilmu atau 

cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan 

sumber daya (tenaga kerja atau manusia) yang dimiliki 

oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat 
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digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan. 

Dalam konteks ini manusia (pekerja) adalah salah satu 

faktor produksi utama yang mengkombinasikan 

berbagai faktor produksi lain seperti tanah (land), 

modal (capital) dan managerial skill (entrepreneurship) 

untuk melakukan proses produksi sebagai upaya 

menghasilkan barang dan jasa kebutuhan manusia 

atau makhluk lain. Tanah pun merupakan faktor 

produksi ciptaan Allah SWT. tetapi tidak memiliki sifat-

sifat seperti manusia yang memiliki sifat kebutuhan, 

kebahagiaan, ingkar, melawan, iri hati, dengki dan lain 

sebagainya sehingga tidak membutuhkan penataan 

(manajemen). 

Mengingat manusia adalah faktor produksi yang 

memiliki kehendak yang berbeda dengan faktor 

produksi lainnya, sehingga mereka seyogianya di 

manage, agar bisa diberdayakan sesuai kebutuhan 

produksi. Selain itu di dalam Al-Qur’an juga ditegaskan 

bahwa: Di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Qur’an 

ditegaskan ke-Esaan Allah SWT. dan persamaan derajat 

sesama manusia yang diciptakan-Nya. (Artikel 

Sesditjen Bimas Islam M Fuad Nasar,. Rabu, 20 April 

2022 15:39 WIB). 
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B. TINJAUAN TEORITIS MANAJEMEN SUMBER DAYA 

MANUSIA  

Tinjauan teoritis terkait Manajemen Sumber Daya 

Manusiai diawali oleh pertanyaan ,apa itu Manajemen, 

Secara umum Manajemen adalah suatu upaya yag 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan mengguna-

kan orang lain. George R. Terry dalam bukunya 

Principles of Management juga menyatakan bahwa 

manajemen adalah pencapaian suatu tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha. 

Dengan kata lain Manajemen “sebagai suatu proses 

yang terdiri dari perencanaan Planning), peng-

organisasian (Organizing), penggerakan (Actuating) 

dan pengendalian (Controling) yang dilakukan untuk 

menentukan dan mencapai tujuan dengan meng-

gunakan orang dan sumber daya ”. (Sumber: 

Bagaimana Manajemen Bekerja: Konsep Dijelaskan 

Secara Visual – Hal. 95). 

Dalam konteks Manajemen Sumberdaya Manusia 

menurut Bintoro dan Daryanto (2017 hal: 15) 

menyatakan bahwa “Manajemen sumber daya 

manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara 

bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber 

daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara 

efisien dan efektif serta dapat digunakan secara 

maksimal sehingga tercapai tujuan. . Pandangan lain 

https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
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dari Edy Sutrisno (MSDM,2016:6) Manajemen Sumber 

Daya Manusia (MSDM) adalah: “Kegiatan perencana-

an, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta 

penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara 

individu maupun organisasi. . Hasibuan (2016 hal. 10) 

mengemukakan “Manajemen sumber daya manusia 

adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan 

tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyrakat.  

Jadi Manajemen Sumberdaya Manusa adalah 

bagaimana manusia itu dapat diberdayakan dalam 

upaya perencanaan, pengadaan, pengembangan, 

pemeliharaan, untuk mncapi tujuan sutu usaha. Di sini 

manusia merupakan sumberdaya inti dari suatu 

kegiatan usaha yang telah dienacanakan tujuan 

sebelumnya, melalui memberdayakan berbagai 

sumber daya produksi lainnya seperti tanah, modal 

serta kewiraushaan (managerial skill) guna mencapai 

tujuan dimaksud. Manusia di sini menjadi faktor 

produksi penting, yang bertugas sebagai pekerja juga 

pengatur yang bertugas mengkombinasikan berbagai 

faktor produksi untuk mencapai tujuan produksi. 

 

 

https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
https://books.google.co.id/books?id=kLVNEAAAQBAJ&pg=PA95&dq=7+elements+of+management&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj71bPKmpT7AhXs43MBHUVeAQkQ6AF6BAgNEAI
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C. MANUSIA SEBAGAI KHALIFATUL FIL ARDHI   

Dalam rangkaian ayat-ayat Al-Qur’an ditegaskan ke-

Esaan Allah dan persamaan derajat sesama manusia 

yang diciptakan-Nya.(Lihat Pendauluan). Jadi manusia 

itu pada dasarnya sama kedudukannya di mata ALLAH 

SUBHNAHU WATAA’LA, tidak ada satu lebih tinggi dari 

yang lain dan yang membedakan di antara mereka 

adalah  taqwanya. Olehnya dalam perjalanan hidup 

dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah 

pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas 

kewajiban dan dibebankan oleh Allah kepadanya agar 

dipenuhi, dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya. Allah 

berfirman dalam Surah An-Nisa 58 yang artinya sebagai 

berikut. 

”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan 

amanat yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil.” Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, 

Allah Maha Mendengar, dan Maha Melihat. 

Di sini jelas bahwa manusia dalam pengaturannya 

seyogianya diperlakukan adil melalui ketentuan yang 

ditetapkan di antara manusia, sebab sesungguhnya 

Allah  Maha Mendengar dan Maha Melihat segala yang 

diperbuat manusia sepanjang hidupnya di muka bumi. 
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Itulah antara lain wujud tugas manusia sebagai khalifah 

di muka bumi. Bila tidak ada ketentuan Allah di atas, 

maka manusia hanyalah dianggap sebagai faktor 

produksi saja,sehingga dapat diperlakukan seenaknya 

tanpa rasa kemanusiaan, seperti memperlakukan 

tanah dan modal oleh pemilik usaha. 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah 

Ayat 105 Allah Sub’hanahu Wata’ala berfirman: 

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلهُ وَالْمُؤْمِنُ وْنَ   ٗ  وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَ رَى اللّٰٓ  
تُمْ تَ عْمَلُوْنَْۚ   وَسَتُ رَدُّوْنَ اِلٰٓ عٓلِمِ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ فَ يُ نَ بِٰئُكُمْ بِاَ كُن ْ

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka 

Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-

Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang 

gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

Jadi jelas manusia sebagai makhluk individual atau 

masyarakat, pekerja, manajer, pimpinan perusahaan 

dan lain-lain status manusia harus berlaku dan 

diperlakukan sebagaimana ketentuan Allah SWT. di 

atas (lihat Surah At-Taubah : 105). 
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D. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SYAR’I 

Adapun yang dimaksudkan dengan Manajemen 

Sumberdaya Manusia Syar’I (MSDM Syar’i) adalah 

suatu Manajemen  Sumber Daya Manusia yang 

didasarkan pada ketentuan yang diwarnai oleh ajaran 

yang Islami. Dalam konteks itu, teori MSDM Syar’i ini 

seyogyianya menempatkan manusia yang merupakan 

objek bahasan teori dimaksud, dalam posisi sebagai 

makhluk Tuhan bukan sekedar sebagai faktor produksi. 

Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang 

manusia. Allah seringkali menyebut tentang bagai-

mana sifat manusia, perilakunya, tabiatnya, tugasnya, 

penciptaannya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh di 

dalam Al-Quran Allah menyebut manusia itu adalah 

makhluk yang paling banyak membantah, makhluk 

yang tidak berterima kasih, sangat ingkar, kikir, ber-

keluh kesah, tergesa-gesa, sangat ingkar dan lain 

sebagainya. Akan tetapi ada pula sebagian hamba Allah 

yang beriman, shalih, bertaqwa, bersyukur dan berada 

di jalan yang lurus atas taufiq dari Allah. Mereka itulah 

manusia pilihan Allah, Allah tidak membeda-bedakan 

manusia, baik negaranya, suku, warna kulit, dan 

tampilan fisiknya. Allah melihat daripada hati kita, 

ketaqwaan, ilmu dan amal kita. (Sumber: 

https://www.alquranpedia.org/2019/07/26-ayat-al-

quran-tentang-manusia.html). Oleh karena itu di-

https://www.alquranpedia.org/2019/07/26-ayat-al-quran-tentang-manusia.html
https://www.alquranpedia.org/2019/07/26-ayat-al-quran-tentang-manusia.html
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butuhkan kehati-hatian atau kecermatan dalam 

membahas manusia sebagai sumberdaya produksi 

yang memiliki sifat berbeda dari faktor produksi 

lainnya (tanah, modal, managerial skill) yang cen-

derung bersifat statik yang tidak sedinamis manusia 

sifat-sifatnya. 

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Ankabut Ayat 2 Allah 

Sub’hanahu Wata’ala berfirman: 

نُونَ  تَ  فْ  ُ مْ لََ ي هُ ا وَ نَّ وا آمَ قُولُ  َ نْ ي رَكُوا أَ ت ْ  ُ نْ ي اسُ أَ بَ النَّ سِ حَ  أَ

Artinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa 

mereka dibiarkan(saja) mengatakan: “Kami telah 

beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?” 

Surah ini memperingatkan manusia agar tidak 

berlaku seenaknya terhadap manusia lainnya yang 

dipimpin dalam suatu kegiatan usaha, karena apapun 

yang dilakukan pasti akan memperoleh akibat kelak 

dikemudian hari. Hal ini jelas terkait dengan tindakan 

antara yang memimpin dan yang dipimpin dalam 

setiap kegiatan usaha untuk mencapai tujuan usaha 

(perusahaan), yang lazim ditemukan dalam praktek 

Manajemen Sumberdaya Manusia. 

Dengan masuknya peringatan Allah Sub’hanahu 

Wata’ala diatas maka status manusia hanya sebagai 

faktor produksi semata tidak dapat terus diper-
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tahankan, mengingat manusia adalah faktor produksi 

yang memiliki sifat-sifat yang berbeda dari faktor 

produksi lain (lihat diatas dan juga  uraian Aristoteles). 

Dimana Aristoteles menekankan “manusia hidup 

bermutu dalam mencapai kebahagiaan. Hidup yang 

bermutu menurut Aristoteles manusia memiliki tujuan 

hidup,  Tujuan yang dimaksud adalah untuk mencapai 

sebuah kebahagiaan’. 

Jadi dalam Manajemen Sumberdaya Manusia 

Syar’i, manusia diperlakukan sebagai faktor produksi 

yang memiliki kebutuhan untuk mencapai sebuah 

kebahagiaan disertai bagaimana sifat manusia, 

perilakunya, tabiatnya, tugasnya, penciptaannya, dan 

lain sebagainya. Mengingat batasan tentang MSDM 

adalah bagaimana mengatur hubungan dan peranan 

sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu 

secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara 

maksimal sehingga tercapai tujuan. Secara efisien dan 

efektif dapat digunakan secara maksimal tidak dapat 

ditafsirkan sebagai kesewenang-wenangan pemilik 

usaha terhadap karyawan yang bekerja padanya. Oleh 

karena manusia sebagai faktor produksi selalu memiliki 

batas-batas toleransi yang tidak bisa dilampaui sebagai 

manusia oleh atasannya dalam proses produksi (tujuan 

usaha). 
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Sesuai uraian di atas maka unsur syar’i dalam 

Manajemen Sumberdaya Manusia sangatlah penting 

dan harus direalisasikan dalam suatu unit usaha oleh 

manusia lain yang menjadi atasan para karyawan. 

Mengingat manusia sebagai faktor produksi yang tidak 

dapat disamakan dengan faktor produksi lain yang 

tidak memiliki “sifat memenuhi kebutuhan dan 

mencapai kebahagiaan”. Semua kegiatan manusia itu 

bersifat ibadah, ibadah baik dan buruk, ibadah baik 

menghasilkan pahala dan ibadah buruk menghasilkan 

dosa seperti Manajemen Sumberdaya Manusia adalah 

pengetahuan yang terkategori sebagai ibadah yang 

baik. Sebab Allah SWT. telah berfirman dalam Surah 

Az-Zariyat Ayat 56 sebagai berikut. 

نسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ   وَمَا خَلَقْتُ ٱلِْْنَّ وَٱلِْْ

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." 

 

KESIMPULAN 

Bertolak dari berbagai uraian di atas maka Manajemen 

Sumberdaya Manusia Syar’i tidak dapat disamakan dengan 

Manajemen Sumberdaya Manusia biasa (konvensional) 

sebagai akibat adanya sifat manusia yang tidak sama 

dengan sifat faktor produksi lain. Oleh karena itu 
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dibutuhkan kehati-hatian atau kecermatan dalam 

membahas manusia sebagai sumberdaya produksi yang 

memiliki sifat berbeda dari faktor produksi lainnya (tanah, 

modal, managerial skill) yang cenderung bersifat statik 

yang tidak sedinamis manusia sifat-sifatnya. Selain itu 

manusia adalah faktor produksi yang diciptakan Tuhan 

yang harus diperlaku-kan sebagai makhluk Tuhan dengan 

segala hak dan kewajibannya. 

Dalam pandangan Manajemen Sumberdaya Manusia 

konvensional, manusia cenderung diperlaku-kan sebagai 

faktor produksi tenaga kerja tanpa diperlakukan sebagai 

makhluk Tuhan (manusiawi) yang memiliki kebutuhan, 

kebahagiaan, rasa, berperilaku dengki, dendam, kikir, 

ingkar, iri hati, dan lain sebagai-nya. Sehubungan hal itu 

maka penggunaan kata syar’i merupakan diksi untuk 

mengingatkan bahwa Mana-jemen Sumberdaya Manusia 

itu yang dibahas adalah manusia sebagai makhluk Tuhan 

seyogyianya diper-lakukan secara bersesuaian sesuai 

kewajiban dan haknya yang kelak akan 

dipertanggungjawabkan. 
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A. PENGERTIAN MANAJEMEN PERMODALAN 

Manajemen merupakan suatu proses aktivitas untuk 

mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui 

orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya 

(Sarinah & Mardalena, 2017). Manajemen adalah 

sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan 

oleh sekelompok orang atau organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara 

bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki (Gesi et al., 2019). Manajemen merupakan 

suatu proses perencanaan, pengkoordinasian, 

pengorganisasian, serta pengontrolan sumberdaya  

yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Modal dapat diartikan sebagai “kolektifitas” dari 

barang-barang modal yang ada di dalam neraca 

BAB VII 
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sebelah debit, yang dimaksud dengan barang-barang 

modal ialah semua barang-barang yang terdapat 

dalam rumah tangga perusahaan serta fungsi 

produktifnya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, 

modal ialah suatu kekuasaan untuk menggunakan 

barang-barang modal tersebut (S. Arif, 2020). Modal 

merupakan harta benda baik berupa uang maupun 

barang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan 

operasional suatu oraganisasi/perusahaan. Modal 

dalam perusahaan yakni kekayaan bersih yang 

dimilikinya yakni selisih antara nilai buku dari aktiva 

dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. Pada 

dasarnya, modal terdiri atas dua jenis yakni modal 

investasi dan modal kerja, modal investasi adalah 

modal yang digunakan untuk jangka panjang, 

sedangkan modal kerja adalah modal yang digunakan 

untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam 

satu proses operasional/produksi (Kasmir, 2018). 

Manajemen permodalan adalah seluruh aktivitas 

organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan 

pengaturan modal yang dimiliki, guna pencapaian 

tujuan perusahaan. Manajemen permodalan merupa-

kan bagian yang paling fundamental dan paling penting 

untuk dilaksanakan dalam pencapaian tujuan per-

usahaan. Seringkali perusahaan sulit untuk ber-

kembang dikarenakan gagalnya dalam melaksanakan 
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manajemen permodalan, yang mengakibatkan sulitnya 

dalam mencapai perkembangan. 

 

B. FUNGSI MANAJEMEN PERMODALAN 

Manajemen permodalan berkaitan dengan penentuan 

tentang proporsi tertentu dari total modal yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang akan didanai dengan 

hutang dan ekuitas. Keputusan tersebut didahului 

dengan analisis yang terperinci tentang pengaruh 

alternatif pendanaan campuran  (hutang dan ekuitas) 

atau struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Struktur modal sangat penting untuk dipahami 

karena berkaitan dengan pengambilan keputusan 

dalam (Najmudin, 2011): 

1. Memilih jenis sumber dana, baik yang berasal 

dari internal perusahaan, maupun sumber dana 

yang berasal dari luar perusahaan dan bersifat 

uncontrollable. 

2. Menentukan jumlah dana setiap sumber dana 

atau mencari kombinasinya. 

3. Mengantisipasi konsekuensi pada tingkat biaya 

modal yang ditanggung perusahaan. 

4. Memperhatikan pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan yang maksimal.  

 



St. Hafsah Umar M.Ak., Supriadi, S.E.I., M.E.I., dkk. 186 

Perusahaan atau dalam hal ini adalah bank syariah 

merupakan suatu instansi atau lembaga keuangan 

yang tergantung pada masyarakat, bank syariah harus 

menggunakan seluruh perangkat operasionalnya agar 

mampu menjaga kepercayaan. Kepercayaan 

masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam 

mendukung operasional dan perkembangan bank 

syariah. Salah satu perangkat yang sangat strategis 

dalam menopang kepercayaan itu ialah dengan 

permodalan yang memadai (Puspitasari, 2014). Mana-

jemen permodalan sangat penting guna operasional 

dan perkembangan bank syariah, karena dengan 

adanya manajemen permodalan maka akan memini-

malisir risiko yang akan terjadi, dan dapat menempat-

kan modal secara efektif dan efisien. Manajemen 

Permodalan Bank ditujukan untuk mempertahankan 

posisi modal yang kuat dalam mendukung per-

tumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, 

deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Adapun 

prinsip permodalan dalam bank syariah adalah 

(Andrianto & Firmansyah, 2019): 

1. Menyusun rencana keuangan secara menyeluruh  

2. Menentukan modal yang memadai  

3. Mengusahakan pemenuhan modal dari internal 

tampa merusak kepentingan pemiliknya atau 

pemegang saham 
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4. Mengusahakan kekurangan modal dari pihak 

luar.  

 

C. MANAJEMEN PERMODALAN PERBANKAN SYARIAH 

1. Fungsi Modal Bank Syariah 

Menurut Johnson and Johnson pada tahun 1985, 

modal bank mempunyai tiga fungsi, antara lain 

(Andrianto & Firmansyah, 2019): 

a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugi-

an operasional dan kerugian lainnya. Dalam 

fungsi ini, modal memberikan perlindungan 

terhadap kegagalan atau kerugaian bank 

dan perlindungan terhadap kepentingan 

para deposan.  

b. Sebagai dasar untuk menetapkan batas 

maksimum pemberiaan pembiayaan. Hal ini 

merupakan pertimbangan operasional bagi 

bank sentral, sebagai regulator, untuk 

membatasi jumlah pemberian pembiayaan 

kepada setiap individu nasabah bank. 

Melalui pembatasan ini bank sentral me-

maksa bank untuk melakukan diversifikasi 

pembiayaan mereka agar dapat melindungi 

diri terhadap kegagalan pembiayaan dari 

satu individu debitur.  
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c. Sebagai dasar perhitungan bagi para 

partisipan pasar untuk mengevaluasi 

tingkat kemampuan bank secara relatif 

untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat 

keuntungan bagi para investor diperkirakan 

dengan membandingkan keuntungan 

bersih dengan ekuitas. Para partisipan 

pasar membandingkan return on investmen 

di antara bank-bank yang ada.  

 

Sementara itu, Brenton C.Leavit, mengemukakan 

dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank 

lebih menekankan pada empat hal (Arifin, 2006):   

a. Untuk melindungi deposan yang tidak 

diasuransikan, pada saat bank dalam 

keadaan insolvable dan likuidasi.  

b. Untuk menyerap kerugian yang tidak 

diharapkan guna menjaga kepercayaan 

masyarakat bahwa bank dapat terus 

beroperasi.   

c. Untuk memperoleh sarana fisik dan 

kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan 

untuk menawarkan pelyanan bank.   

d. Sebagai alat pelaksanaan peraturan 

pengendalian ekspansi aktiva yang tidak 

tepat. 
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2. Permodalan Bank Syariah 

Sumber dana dalam perbankan syariah umum-

nya terdiri dari dua sumber, yakni bersumber dari 

modal dan: 

a. Modal 

Sumber utama dana bank syariah adalah 

modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. 

Modal inti adalah modal yang berasal dari 

para pemilik bank, yang terdiri dari modal 

yang disetor oleh para pemegang saham, 

cadangan dan laba ditahan.Sedangkan 

ekuitas adalah dana-dana yang tercatat 

dalam rekening-rekening bagi hasil 

(mudharabah). Modal inti inilah yang 

berfungsi sebagai penyangga dan penyerap 

kegagalan atau kerugian bank dan me-

lindungi para kepentingan para pemegang 

rekening titipan (wadiah) atau pinjaman 

(qard), terutama atas aktiva yang didanai 

oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah 

atau qard (Muhammad, 2002). 

Dana-dana rekening bagi hasil 

(mudharabah) sebenarnya juga dapat 

dikategorikan sebagai modal, inilah yang 

biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. 

Namun demikian rekening ini hanya dapat 

menanggung resiko atas aktiva yang di-
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biayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu 

sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi 

hasil dapat menolak untuk menanggung  

risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila 

terbukti bahwa resiko tersebut timbul 

akibat salah urus (mismanagement), 

kelalaian atau kecurangan yang dilakukan 

oleh manajemen bank selaku mudharib  

(Muhammad, 2002).  

Dalam perbankan syariah, mekanisme 

penyertaan modal pemegang saham dapat 

dilakukan melalui musyarakah fi sahm 

asysyirkah atau equity paryticipation pada 

saham perseroan bank. Mekanisme penyer-

taan saham tersebut dapat di-gambarkan 

dalam sekema berikut ini: 

Gambar 1 

Sumber Dana dari Modal 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Manajemen Permodalan Bank Syariah (Ilyas, 

2018) 
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b. Titipan 

Salah satu prinsip yang digunakan bank 

syariah dalam memobolisasi dana adalah 

dengan menggunkan prinsip titipan. Akad 

yang digunakan dalam prinsip ini adalah al-

wadiah. Adapun pengertian dari wadiah itu 

sendiri yaitu secara bahasa dapat diartikan 

sebagai meninggalkan atau meletakkan, 

yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain 

untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan 

menurut istilah yaitu memberikan kekuasa-

an kepada orang lain untuk menjaga harta-

nya/barangnya dengan cara terang-terang-

an atau dengan isyarat yang semakna 

dengan itu, yaitu merupakan titipan murni 

yang setiap saat dapat diambil jika 

pemiliknya menghendaki.  

Prinsip wadiah yang ditetapkan pada 

produk rekening giro adalah wadiah yad 

dhamanah. Wadiah dhamanah berbeda 

dengan wadiah amanah. Dalam wadiah 

Amanah, harta titipan tidak boleh di-

manfaatkan oleh yang dititipi, atau dalam 

hal ini adalah bank syariah. Sedangkan, 

wadiah dhamanah, pihak yang dititipi 

bertanggung jawab atas keutuhan harta 

yang dititipkan sehingga bank boleh 
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memanfaatkan harta titipan tersebut 

(Karim, 2016).  

Perbankan syariah harus memiliki 

KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum) yang didasarkan pada risiko 

asset, baik asset dalam neraca maupun 

asset secara administratif. Secara teknis 

KPMM diukur dari presentase tertentu 

terhadap asset tertimbang menurut risiko 

(ATMR), yakni minimal sebesar 8%. PBI No. 

8 tahun 2006 tanggal 27 Februari menjelas-

kan tentang modal bagi bank umum yang 

melakukan kegiatan berdasarkan prinsip 

syariah, yang diilustrasikan sebagai berikut: 

Gambar 2 

Sumber Dana dari Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Manajemen Risiko Perbankan Syariah (N. R. Al Arif 

& Rahmawati, 2018) 
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Perinciannya didasarkan pada Surat Edaran 

BI (SE BI) Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 

November 2005 tentang KPMM 

sebagaimana telah diubah dengan SE 

Nomor 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006 

sebagai berikut (N. R. Al Arif & Rahmawati, 

2018): 

a. Modal inti terdiri atas modal disetor, 

cadangan modal tambahan. 

b. Modal pelengkap terdiri atas selisih 

penilaian kembali asset tetap, cadangan 

umum dari penyisihan penghapusan 

asset produktif, modal pinjaman yang 

memenuhi kriteria Bank Indonesia, 

investasi subordinasi dalam laporan 

bulanan bank syariah, dan peningkatan 

nilai penyertaan pada portofolio untuk 

dapat dijual setinggi-tingginya sebesar 

45%. 

c. Modal pelengkap tambahan terdiri atas 

investasi subordinasi jangka pendek  

yang memenuhi kriteria Bank Indo-

nesia, KPMM hanya dapat digunakan 

untuk memperhitungkan risiko pasar. 
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3. Kecukupan Modal Bank Syariah 

Kecukupan modal merupakan hal yang sangat 

penting dalam bisnis perbankan. Bank yang 

memiliki tingkat kecukupan modal baik 

menunjukkan indiator sebagai bank yang sehat. 

Sebab kecukupan modal bank menunjukkan 

keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio 

tertentu yang disebut dengan ratio kecukupan 

modal atau capital adequacy ratio (CAR). Tingkat 

kecukupan modal dapat diukur dengan cara:   

a. Membandingkan modal dengan dana-dana 

pihak ketiga  

Dilihat dari sudut perlindungan kepenting-

an para deposan, perbandingan antara 

modal dengan pos-pos pasiva merupakan 

petunjuk tentang tingkat keamanan 

simpanan masyarakat pada bank. 

Perhitungannya merupakan rasio modal 

dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga 

(giro, deposito dan tabungan) sebagai  

berikut:   

Modal dan Cadangan = 10% Giro + 

Deposito + Tabungan 

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa 

rasio modal atas simpanan cukup dengan 

10% dan dengan rasio itu permodalan bank 

dianggap sehat.Rasio antara modal dan 
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simpanan masyarkat harus dipadukan 

dengan memperhitungkan aktiva yang 

mengandung risiko.Oleh karena itu modal 

harus dilengkapi oleh berbagai cadangan 

sebagai penyagga modal, sehingga secara 

umum modal bank terdiri dari modal inti 

dan modal pelengkap (Muhammad, 2002).  

b. Membandingkan modal dengan aktiva 

berisiko  

Untuk ukuran kedua ini merupakan ke-

sepakatan BIS (bank for International 

Settlements) yaitu organisasi bank sentral 

dari negra-negara maju yang disponsori 

oleh Amerika Serikat, Kanada, Negara-

negara Eropa dan Jepang.Kesepakatan 

tentang ketentuan permodalan dicapai 

pada tahun 1998 dengan menetapkan CAR 

yaitu rasio minimum yang mendasarkan 

kepada perbandingan antara modal dengan 

dengan aktiva berisiko. Kesepakatan ini 

dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan 

para ahli perbankan Negara-negara maju, 

termasuk pakar IMF dan World Bank, 

tentang adanya ketimpangan struktur dan 

system perbankan internasional. Hal ini 

didukung oleh beberapa indikasi berikut:   
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1) krisis pinjaman negara-negara Amerika 

Latin telah mengganggu kelancaran 

arus peredaran uang Internasioan 

2) Persaingan yang dianggap unfair antara 

bank-bank Jepang dengan bank-bank 

Amerika dan Eropa di pasar uang 

internasional. Bank-bank jepang mem-

berikan pinjaman amat lunak (bunga 

rendah) karena ketentuan CAR di 

Negara itu aman lunak, yaitu antara 2% 

sampai 3 % saja.   

3) Terganggunya situasi pinjaman inter-

nasional yang berakibat terganggunya 

perdagangan internasional.   

 

Berdasarkan indikasi-indikasi  tersebut, BIS 

menetapkan ketentuan perhitungan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yang harus diikuti 

oleh bank-bank di seluruh dunia aturan 

main dalam kompetisi yang fair dipasar 

keuangan global, yaitu rasio minimum 8 % 

permodalan terhadap aktiva beresiko. 

(Arifin, 2006) 
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D. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERMODALAN 

BANK SYARIAH 

1. Modal Bank Syariah Berasal dari Sumber yang 

Halal Menurut Syariah  

Bank syariah adalah bank yang dimaksudkan 

untuk mengakomodasikan masyarakat yang ingin 

menjalankan Islam secara kaaffah, yaitu meng-

hindari hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam. 

Oleh karena itu, Bank syariah diwajibkan untuk 

patuh pada prinsip-prinsip syariah, sejak dari 

pendirian sampai pada operasionalnya, dalam hal 

ini termasuk dalam permodalannya. Menurut 

Islam, untuk melakukan sesuatu yang baik, harus 

diawali dengan yang baik juga, demikian juga 

dengan konsep halal. Halal, menurut Islam, 

adalah halah dzatnya dan halal cara mendapat-

kannya. Daging ayam menurut Islam halal untuk 

dikonsumsi. Tetapi, apabila dalam mendapat-

kannya dilakukan dengan cara mencuri, maka 

daging ayam tersebut menjadi haram. Demikian 

juga, apabila cara menyembelihnya tidak sesuai 

dengan ajaran Islam, maka daging ayam tersebut 

juga haram untuk dikonsumsi.  

Sebaliknya, daging babi secara dzatnya sudah 

haram. Meskipun cara mendapatkannya dengan 

cara membeli dengan menggunakan uang yang 

berasal dari kerja yang halal, daging babi tetaplah 
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haram untuk dikonsumsi. Hal ini berlaku juga 

terhadap uang. Uang pada dasarnya merupakan 

sesuatu yang halal, tetapi jika mendapatkannya 

dengan cara mencuri atau merampok,, maka 

uang tersebut menjadi haram untuk dimanfaat-

kan. Apabila uang tersebut digunakan untuk 

membeli ayam goreng, maka ayam goreng ter-

sebut yang tadi halal menjadi haram untuk 

dikonsumsi.  

Bank syariah sebagaimana telah disebutkan 

diharapkan patuh pada prinsip-prinsip syariah, 

sehingga bank sebagai lembaga, dan hasil-hasil 

dari produknya halal secara agama. Demikian 

juga dengan dana yang digunakan untuk modal 

kegiatan usahanya juga harus halal secara 

syariah. Modal bank syariah tidak boleh berasal 

dari sumber-sumber yang dilarang oleh agama. 

Dana yang digunakan untuk modal bank syariah 

tidak boleh berasal dari hasil merampok, korupsi, 

hasil perjudian, hasil usaha minuman keras dan 

sebagainya yang bertetntangan dengan syariah, 

termasuk tidak boleh berasal dari hasil mem-

bungakan uang atau riba. 

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 

11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 tentang Bank 

Umum Syariah, ketentuan tentang adanya 

pernyataan sebagaimana dimaksud diatas tidak 
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ada. Dalam Bab II, huruf A, angka 11, SEBI No. 

11/9/DBPS ditentukan bahwa untuk mengajukan 

persetujuan prinsip diperlukan surat pernyataan 

dari pemegang saham bahwa sumber dana yang 

digunakan dalam rangka kepemilikan bank:  

a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas 

pembiayaan dalam bentuk apapun dari 

bank dan/ atau pihak lain 

b. Tidak berasal dari dan tujuan pencucian 

uang (money laundering) 

 

Sedangkan dalam Bab II, huruf  B, angka 9, SEBI 

No. 11/9/DPbS, ditentukan bahwa untuk 

mengajukan izin usaha disyaratkan adanya surat 

pernyataan dari pemegang saham bahwa 

pemenuhan modal disetor tidak berasal dari 

sumber dana yang dilarang sebagaimana di 

maksud Peraturan Bank Indonesia tentang Bank 

Umum Syariah. 

Pengaturan tentang sumber yang halal ini 

menjadi sangat penting, sebab kalu tidak, bank 

syariah akan bisa digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan “ pencucian uang syariah”. Artinya, 

uang yang semula haram secara syariah diinves-

tasikan ke dalam bank syariah dan nanti seakan-

akan dana tersebut menjadi halal secara syariah. 

(Muhammad, 2014) 
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2. Tidak Bercampur dengan Dana yang Haram 

Menurut Syariah 

Pemisahan antara uang yang haram dengan yang 

halal menurut ketentuan syariah malah terdapat 

dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

8/3Pbi/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan 

Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum 

Konvensional, yang menyatakan Bank yang me-

miliki Kantor Cabang Syariah wajib: 

a. Memiliki pencatatan dan pembukuan 

tersendiri untuk kegiatan Usaha Berdasar-

kan Prinsip Syariah 

b. Menyusun laporan keuangan Kegiatan 

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 

c. Memasukan laporan keuangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf b ke dalam 

laporan keuangan gabungan.  

 

Pemisahan pencatatan dan pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a 

diatas adalah dimaksud agar tidak ada 

percampuran antara uang dari nasabah kantor 

Cabang yang menjalankan Prinsip Syariah dengan 

uang dari nasabah Konvensional. 
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Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU 

Perbankan Syariah yang berbunyi: “Bank Syariah 

yang telah mendapat izin usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan 

dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama 

banknya.” Ketentuan tersebut mempunyai 

banyak makna, antara lain untuk memberi 

peringatan kepada pihak bank bahwa dirinya 

membawa missi syariah. Dengan adanya kata 

“Syariah” pada nama banknya, menjadikan bank 

tersebut wajib berhati-hati dan selalu patuh pada 

prinsip syariah. Disamping itu, dengan pen-

cantuman kata “syariah” pada nama bank syariah 

maka hal itu membawa konsekuensi bahwa 

prinsip syariah selalu menjadi bagian dari bank 

syariah, termasuk dalam hal permodalan. 

Dengan demikian, maka syariah selalu terikat 

untuk tidak menyimpang dari prinsip syariah. 

(Muhammad, 2014) 
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A. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup pesat, 

dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah bank 

syariah di Indonesia. Keberadaan bank syariah tidak 

hanya meningkat dari segi jumlah, akan tetapi juga 

berkembang dari segi produk. Kehadiran bank 

syariah di Indonesia merupakan jawaban atas 

masalah keuangan yang dihadapi oleh masyarakat 

Indonesia selama ini. Kehadiran bank syariah menjadi 

solusi atas keinginan masyarakat untuk tebebas dari 

unsur riba. Karena itu, bank syariah mendapatkan 

respon yang baik dari masyarakat Indonesia. Hal 

tersebut, dibuktikan oleh semakin berkembangannya 

bank syariah di Indonesia. Walaupun bank syariah 

berkembang cukup pesat, akan tetapi bukan berarti 

bank syariah terbebas dari risiko, aktivitas bank 

BAB VIII 
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syariah sama dengan bank non syariah, tetap 

berhadapan dengan berbagai macam risiko herent 

(melekat). Namun, potensi risiko dapat dimini-

malisisr apabila dideteksi dan dikelola sedini 

mungkin. Risiko bank, bisa berupa penurunan tingkat 

kesehatan bank,  hingga resiko kebangkrutan. 

Upaya dalam mengantisipasi berbagai resiko 

yang mungkin terjadi, diperlukan suatu tindakan 

yang cermat dan tepat. Kesehatan merupakan hal 

yang penting untuk menjaga keberlangsungan bank. 

Karena itu, kebijakan dalam dunia perbankan pada 

dasarnya ditunjukkan untuk menciptakan dan 

memelihara kesehatan, baik secara individu maupun 

perbankan sebagai suatu sistem. Kesehatan ke-

uangan bank merupakan kepentingan semua pihak 

terkait, baik pemilik, pengelola bank,masyarakat 

pengguna jasa bank, dan Bank indonesia selaku 

otoritas pengawasn bank dn pihak lainnya. 

 

B. ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH 

Sistem perbankan di Indonesia menggunakan sistem 

perbankan ganda yang mengoperasikan dua jenis 

bisnis bank, yaitu bank syariah dan bank konven-

sional. (Antonio, 2001). Bank dikenal sebagai 

lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 
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(financial intermediary), yaitu perantara antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana. Sebagai lembaga mediasi sektor 

keuangan, bank memiliki peran penting dalam 

perekonomian (Rizal & Humaidi, 2019). Efisiensi di 

sektor keuangan akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Dengan demikian, semakin baik tingkat 

mediasi bank dalam pengumpulan dan distribusi 

dana, maka perekonomian suatu negara juga akan 

berkembang lebih cepat (Levine, 1997). Hal itu 

menunjukkan bahwa Perbankan memberikan 

kontribusi signifikan terhadap kegiatan ekonomi 

(Ahmed, 2010). Kinerja perbankan yang baik mampu 

meningkatkan investasi dan memberi manfaat bagi 

seluruh perekonomian Negara (Rashid & Jabeen, 

2016). 

Market share perbankan syariah yang sudah 

menembus 6,01% per Oktober 2019 atau mencapai 

Rp 513 triliun (Otoritas Jasa Keuangan Republik 

Indonesia, 2020). Capaian tersebut merupakan yang 

tertinggi sepanjang sejarah perbankan syariah di 

Indonesia (Nashrullah, 2020). Pencapaian tersebut 

harus selalu ditingkatkan karena sebetulnya masih 

jauh dari target yang ditetapkan. Maka dari itu 

tingkat kesehatan perbankan syariah harus 

ditingkatkan agar targer market share industri ke-
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uangan sebesar 20 % pada tahun 2023 dapat tercapai 

(Sebayang, 2018). Dari fenomena tersebut menunjuk-

kan bahwa tingkat kesehatan perbankan syariah di 

Indonesia menarik untuk diteliti. Kesehatan bank 

menjadi kepentingan semua pihak (stakeholders) 

yaitu pemilik bank, manajemen bank, masyarakat 

sebagai pengguna jasa bank dan pemerintah sebagai 

regulator. Bank yang sehat adalah bank yang dapat 

menjalankan fungsi- fungsinya dengan baik seperti 

dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dapat 

menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu 

kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat 

melaksanakan kebijakan moneter (Irawati, 2016). 

 

Bank Syariah di Indonesia 

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah bab1pasa l1, perbankan 

syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Syariah. Fungsi utama bank syariah yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan-
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nya dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah 

beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai 

alternatif pengganti bunga pada bank-bank konven-

sional (Widyanto,2012).  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 

2010). Adapun pengertian bank syariah adalah bank 

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri Bank Umum Syariah dan 

Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-undang No. 21 

Tahun 2008, 2008). Bank syariah beroperasi meng-

ikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya 

yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya 

dengan menjauhi praktik yang mengandung unsur 

riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi 

hasil pembiayaan. Jumlah Bank Syariah di Indonesia 

dari tahun ketahun mengalami pertumbuhan. 

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah 2020, 

saat ini menunjukkan ada 14 BUS, 2.034 kantor. 

Sedangkan berdasarkan data Statistik Perbankan 

Syariah 2015, ada 12 BUS, 1.990 kantor. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa, secara umum dari 

tahun 2015 sampai 2020 BUS di Indonesia mengalami 
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pertumbuhan (SPS, 2020). Laporan keuangan bank 

adalah laporan keuangan yang menunjukan kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini 

dapat diketahui bagaimana kondisi bank yang 

sesungguhnya, termasuk kekurangan dan keunggul-

an yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukan kinerja 

manajemen bank selama satu periode. Keuntungan 

dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat 

memperbaiki kekurangan yang ada serta memper-

tahankan keunggulan yang dimilikinya (Kasmir, 

2012). Berikt ini laporan (rasio) keuangan Bank 

Umum Syariah tahun 2015 -2020. 

 

 

Kesehatan Bank Syariah 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan peng-

awasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan di sektor jasa keuangan. (OJK) bertugas 
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melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor 

Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank 

(IKNB). Maka OJK adalah lembaga yang berwenang 

mengawasi tingkat kesehatan bank di Indonesia (OJK, 

2017). Terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam penilaian kesehatan bank. Diawali 

dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 

30/3/UPPB/1997, penilaian tingkat kesehatan bank 

dapat diukur dengan metode CAMEL yang 

merupakan singkatan dari Capital (permodalan), 

Asset (Aktiva), Management (manajemen), Earnings 

(Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas) (Susanto, 

2010). Selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/10/PBI/2004 

yang merupakan penyempurnaan dari metode 

sebelumnya dengan menambahkan satu faktor yaitu 

Sensitivity to Market Risks sehingga metode ini 

disebut dengan istilah CAMELS (PBI No. 

6/10/PBI/2004, 2004). Pesatnya perkembangan 

perbankan nasional membuat Bank Indonesia 

kembali mengubah cara penilaian tingkat kesehatan 

bank berdasarkan SEBI No. 13/ 1 /PBI/2011 yang 

berisi bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat 

kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan 

risiko (Risk Based Bank Rating) (SEBI No. 

13/1/PBI/2011, 2011). 
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Metode Risk Based Bank Rating 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014, disebutkan bahw 

bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan 

bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-

Based Bank Rating) baik secara individual maupun 

secara konsolidasi. Peraturan tersebut menggantikan 

metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode 

yang berdasarkan Capital, Asset, Management, 

Earnings, Liquidity and Sensitivity to Market Risk atau 

yang disebut CAMELS. Metode RBBR menggunakan 

penilaian terhadap 4 faktor yaitu mencakup Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan 

Capital (RGEC) (POJK No. 8/POJK.03/2014, 2014; 

SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014, 2014). 

Dalam penelitian ini hanya menggunakan faktor 

Risk Profile, Earnings dan Capital. Risk Profile diukur 

dengan indikator Non Performing Financing (NPF), 

Earning diukur dengan indikator Return on Assets 

(ROA) dan Capital diukur dengan indikator Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

Risk Profile (Non Performing Finance) Non 

Performing Finance (NPF) adalah rasio yang diguna-

kan untuk menghitung persentase jumlah pembiaya-
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an yang bermasalah yang dihadapi oleh bank.NPF 

merupakan pembiayaan yang sedang mengalami 

kemacetan dalam pelunasannya yang terjadi karena 

faktor yang disengaja ataupun faktor yang tidak 

disengaja. NPF merupakan salah satu permasalahan 

terbesar bagi perbankan karena NPF merupakan 

penyebab utama kegagalan bank (Iqbal & Greuning, 

2008). Resiko pembiayaan dapat meningkat jika 

pihak bank meminjamkan dana kepada nasabah yang 

tidak tepat. NPF yang tinggi akan menurunkan 

tingkat kenerja dan operasional bank (Hasan & 

Bashir, 2005). Maka semakin kecil NPF Bank semakin 

sehat. NPF diukur dari perbandingan antara pem-

biayaan bermasalah terhadap total pinjaman. 

 

Rasio Kesehatan Bank 

Rasio Kesehatan bank adalah rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengukur bagaimana kondisi 

kesehatan dalam hal keuangan dan operasional 

suatu bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat 

menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, 

dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat mem-

bantu kelancaran lalu lintas pembayaran, dan dapat 

digunakan oleh pemerintah dalam melaksana-kan 

berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio Capital Adequace Ratio (CAR) ini digunakan 

untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada 

untuk menutup kemungkinan kerugian didalam 

kegiatan pembiayaan dan perdagangan surat-surat 

berharga. Bank yang memiliki kecukupan modal yang 

tinggi maka akan meningkatkan kepercayaan diri 

dalam menyalurkan pembiayaan atau pendanaan 

(Bachri et al., 2013). Sesuai dengan peraturan Bank 

Indonesia No 9/13/PBI/2007, nilai batas minimum 

CAR yang baik adalah 8 persen. Jika nilai CAR suatu 

perusahaan berada dibawah 8 persen maka 

perusahaan tersebut tidak sehat. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio 

yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan 

usaha dan pelindung risiko kerugian yang diakibatkan 

oleh kegiatan operasional. Semakin tinggi CAR maka 

semakin baik kondisi bank tersebut (Iqbal & 

Greuning, 2008). Jadi CAR digunakan untuk menjaga 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian sebagai 

akibat pergerakan aktiva bank sebagai financial 

intermediary, sedangkan pergerakan pasiva ke arah 

aktiva akan menimbulkan berbagai resiko, dan 

peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil 

keuntungan harus dijaga.Besarnya modal suatu bank 
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akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masya-

rakat terhadap kinerja bank (Sinungan, 2000). Secara 

umum CAR dapat dipahami sebagai rasio kecukupan 

modal yang digunakan dalam membiayai operasional 

perbankan dalam memperoleh laba dan sebagi 

pelindung ketika terjadi kerugian dan goncangan dari 

kegiatan operasional perbankan. Standar minimum 

dalam kecukupan modal bagi bank syariah adalah 8 

persen (POJK No. 8/POJK.03/2014, 2014; SEOJK No. 

10/SEOJK.03/2014, 2014).  

Aktiva Produktif (KAP) dilihat dari sifatnya dibagi 

menjadi dua, yaitu aktiva tidak produktif dan aktiva 

produktif. Aktiva tidak produktif adalah aktiva yang 

tidak menghasilkan laba atau rugi, seperti alat-alat 

likuid dan giro bank pada bank-bank lain, aktiva tetap 

dan inventaris. Aktiva produktif adalah aktiva yang 

menghasilkan laba atau rugi, seperti kredit jangka 

pendek, kredit jangka panjang, deposito pada bank 

lain, dan surat-surat berharga. 

Dalam perhitungan ini menggunakan rasio PPAP 

(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) (Lestari 

2013). Rasio perhitungan PPAP menunjukan ke-

mampuan manajemen bank dalam menjaga kualitas 

aktiva produktif sehingga jumlah PPAP dapat 

dikelompokan dengan baik (Widati 2012 dalam 

Lestari 2013). 
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Diukur dari rasio antara modal bank terhadap akriva 

tertimbang menurut resiko (ATMR). 

 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dilihat 

dari Faktor Capital (Capital Adequacy Ratio), perhati-

kan tabel dibawah ini: 

 

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum 

Syariah selama 6 tahun periode yaitu 2015-2020 
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menghasi lkan predikat yang sangat sehat, artinya 

memiliki kemampuan dalam menyediakan dana yang 

digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko 

kerugian kerugian pada periode tersebut (Marlyna & 

Wirando, 2018). Rasio rata- rata CAR sebesar 18,73 % 

menunjukkan bahwa BUS dalam pedikat sangat 

sehat, sehingga bank dapat melakukan antisipasi 

terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Semakin 

besar CAR maka bank semakin sehat. 

 

Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah 

yang analog dengan Non Performing Loan (NPL) pada 

bank konvensional merupakan rasio keuangan yang 

bekaitan dengan risiko pembiayaan. Non Performing 

Financing (NPF) menunjukan kemampuan mana-

jemen bank dalam mengelola pembiayaan ber-

masalah yang diberikan oleh bank. Sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

besarnya NPF yang baik adalah di bawah 5 persen, 

jika nilai NPF diatas 5 persen maka dapat dikatakan 

tidak sehat karena semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang 

menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah 

semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam 
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kondisi bermasalahpun semakin besar. Pembiayaan 

yang dimaksud dalam hal ini adalah pembiayaan yang 

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk 

pembiayaan kepada bank lain. 

 

Operational Efficiency Ratio (OER) 

Operational Efficiency Ratio (OER) merupakan rasio 

perbandingan antara biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin 

tinggi rasio OER ini maka kemungkinan bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar. Namun apabila 

semakin kecil rasio OER ini maka semakin efisien 

biaya operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Lestari 

2013). Nilai OER yang baik berkisar antara 75 persen 

hingga 90 persen. Jika suatu perusahaan mempunyai 

nilai OER diatas 90 persen maka perusahaan 

tersebut tidak sehat, karena beban operasional 

perusahaan yang tidak diimbangi dengan baik oleh 

pendapatan operasionalnya. 
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Financing To Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah per-

bandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh 

bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil 

dikerahkan oleh bank. Kebutuhan likuiditas suatu bank 

berbeda-beda tergantung pada bank itu sendiri 

seperti usaha bank, dan besarnya bank. Dengan kata 

lain Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio 

yang mengukur seberapa jauh kemampuan bank 

tersebut dalam membayar hutang-hutangnya dan 

membayar kembali pada deposannya, serta dapat 

memuhi permintaan pembiayaan yang diajukan 

(bachri et al., 2013). Dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 6/23/DPNP, FDR dapat diukur dari 

perbandingan antara seluruh pembiayaan yang 

diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya 

pembiayaan yang diberikan akan menentukan 

keuntungan bank. Batas minimal nilai FDR yang baik  

adalah 80 persen. Jika niali FDR dibawah 80% maka 

perusahaan tersbut tidak sehat. 

 

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM 

SYARIAH DI INDONESIA 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dilihat dari 

Faktor Risk Profile (Non Performing Finance), 
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perhatikan tabel dibawah ini: 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Non 

Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah 

selama 6 tahun periode dalam kondisi sehat, artinya 

bank mampu mengendalikan pembiayaan 

bermasalah dengan baik. Jika dilihat dari persentase 

dari tahun 2015-2020 NPF Bank Umum Syariah 

mengalami fluktuasi akantetapi masih dalam 

predikat sehat atau masih dalam dibawah standar 

yang telah ditetapkan. Rasio rata-rata NPF sebesar 

3,99 % menunjukkan bahwa BUS dalam pedikat 

Sehat. Semakin kecil NPF maka bank semakin sehat. 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dilihat dari 

Faktor Earning (Return on Assets), perhatikan tabel 

dibawah ini:  
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C. PENGARUH RASIO KESEHATAN BANK TER-

HADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH 

Pendirian perbankan syariah pada awalnya 

meragukan, bahkan banyak pihak beranggapan 

bahwa sistem perbankan bebas bunga (Interest Free) 

merupakan sesuatu yang tidak mungkin dan tidak 

lazim, maka sering muncul pertanyaan tentang bagai-

mana perbankan syariah akan membiayai operasi-

nya. Hal ini dijelaskna bahwa pada tahun 1998, 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 telah disempurna-

kan menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

tentang perbankan syariah yang tertuliskan bahwa 

bank umum melaksanakan usahanya secara konven-

sional ataupun secara prinsip syariah. 

Perbedaan yang mendasar antara bank konven-

sional dan bank syariah yaitu adanya larangan bunga 

atau riba dalam bank syariah sebagaimana sistem 

bunga yang dianut oleh bank konvensional. Sistem 

bagi hasil pada perbankan syariah yang digunakan 

relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak ter-

lepas dari tingkat suku bunga simpanan yang 

melonjak sehingga beban operasi lebih rendah dari 

konvensional (Sabir 2012). 

Tingkat kesehatan suatu bank syariah juga men-

cerminkan baik atau tidaknya kinerja keuangan bank 
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tersebut. Penilaian kinerja keuangan perbankan 

dapat diketahui dengan beberapa cara, salah satunya 

adalah menggunakan rasio keuangan perbankan. 

Rasio keuangan perbankan akan memperlihatkan 

segala aspek dalam keuangan antara lain likuiditas, 

solvabilitas, dan profitabilitas. (Widyanto 2012). 

Sedangkan rasio yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Financing (NPF), Operational efficiency Ratio (OER), 

Financing to Deposit Ratio (FDR), Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) , dan Return On Asset (ROA). 

Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) digunakan 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan resiko, seperti resiko pembiayaan, 

resiko operasional dan resiko pasar. Menurut Bachri 

et. al., (2013) rasio CAR yang tinggi atau besar belum 

tentu mencerminkan peningkatan ROA, karena 

beban operasional bank yang semakin tinggi serta 

banyaknya pembiayaan yang bermasalah menyebab-

kan turunnya laba, sehingga tidak mampu menunjang 

ketersediaan modal yang mencukupi. 

Rasio NPF (Non Performing Financing) merupa-

kan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko 

pembiayaan. NPF (Non Performing Financing) 

merupakan perbandingan antara total pembiayaan 



St. Hafsah Umar M.Ak., Supriadi, S.E.I., M.E.I., dkk. 222 

yang bermasalah dengan total pembiayaan yang 

diberikan kepada pemilik dana. Pratiwi dan Mahfud 

(2012) berpendapat bahwa semakin tinggi rasio NPF 

maka semakin buruk kualitas pembiayaan yang pada 

akhirnya akan mengakibatkan jumlah pembiayaan 

bermasalah semakin tinggi. 

Rasio OER (Operational Efficiency Ratio) diguna-

kan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas 

operasional suatu perusahaan dengan jalur mem-

bandingkan antara satu dengan yang lainnya. 

Menurut Bachri (2013) bahwa semakin rendah OER 

maka semakin efisien dan efektif bank tersebut 

dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan 

adanya efisien biaya maka keuntungan bank akan 

semakin besar. 

FDR (Financing to Deposit Ratio) menurut syariah 

yang analog dengan LDR (Loan to Deposit Ratio) pada 

bank konvensional adalah perbandingan antara 

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana 

pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. 

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai 

sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari 

dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini 

menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. 

Semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya 

efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. 
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Ukuran kualitas aktiva produktif yang dimiliki 

bank menggunakan rasio PPAP (Penyisihan Peng-

hapusan Aktiva Produktif) merupakan rasio untuk 

menilai dan mengukur kemampuan manajemen 

bank untuk mengelola aktiva produktif yang dimiliki 

bank. Penilaian kualitas aktiva produktif merupakan 

penilaian terhadap kemampuan bank dalam meng-

gunakan aktiva produktifnya untuk mendapatkan 

pendapatan atau laba yang maksimal. 

Rasio PPAP yang semakin besar menunjukan 

semakin menurun akan kualitas aktiva produktif dan 

kualitas aktiva produktif yang menurun akan 

berpotensi terjadinya kerugian sehingga pendapatan 

atau laba yang dihasilkan bank akan menurun dan 

mengakibatkan kinerja bank yang kurang baik (Hesti 

2010 ; Sartika 2011). Berdasarkan uraian di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah CAR, NPF, OER, FDR, KAP berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan? 

 

Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja bank dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio keuangan. melalui rasio keuanga, 

kita dapat menilai kinerja suatu bank apakah telah 

bekerja secara efisien dan upaya-upaya apa yang 
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harus dilakukan agar bank tersebut dapat bekerja 

lebih efisien dan lebih baik lagi. Untuk menilai kinerja 

suatu bank dapat digunakan suatu alat yaitu rasio 

keuangan, dengan mengetahui rasio keuangan maka 

kita dapat menilai kinerja suatu bank apakah telah 

bekerja secara efisien dan upaya-upaya apa yang 

harus dilakukan agar bank tersebut dapat bekerja 

lebih efisien dan lebih baik lagi. 

 

Profitabilitas Bank Syariah 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba.  Profitabilitas biasanya 

diukur menggunakan rasio perbandingan. Rasio yang 

biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan 

kinerja profitabilitas bank adalah ROE (Return On 

Equity) dan ROA (Return On Asset). 

 

Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang diguna-

kan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Den-

dawijaya 2003 dalam Pratiwi dan Mahfud 2012). 

Sesuai dengan surat ketetapan Bank Indonesia no 

23/67/KEP/DIR, nilai batas minimal ROA adalah satu 
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persen. Return on Assets (ROA) merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan 

laba dengan menggunakan asetnya. ROA menunjuk-

kan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari 

pengelolaan asset yang dimiliki. ROA digunakan 

untuk mengukur profitabilitas bank dengan aset yang 

dananya sebagian besar dari dana simpanan 

masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut. Dapat dipahami semakin besar ROA 

suatu bank, maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula 

posisi bank tersebut dari sisi penggelolaan aset. Dan 

sebaliknya jika semakin kecil ROA, maka 

mengindikasikan menurunnya laba karena bank tidak 

mampu mengelola aset dengan benar (POJK 

No.8/POJK.03/2014).  
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Rasio Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah 

mengalami kondisi yang cukup baik, pada tahun 2015 

memperoleh predikat kurang sehat yaitu sebesar 

0,49%. Pada tahun 2016- 2019 mengalami pening-

katan yang signifikan dari cukup sehat menjadi 

sangat sehat (dari 0,63% sampai 1.73%). Akantetapi 

pada tahun 2020 ROA BUS mengalami penurunan 

menjadi 1.40 %. Secara umum ROA BUS selama 

periode penelitian dalam predikat cukup sehat. Rasio 

rata-rata ROA sebesar 1,03 % menunjukkan bahwa 

BUS dalam pedikat cukup sehat. Semakin besar ROA 

maka bank semakin sehat. 
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