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BAB I 

Konsep Paradigma Ekonomi Islam 
 

1. Sistem Ekonomi Islam 

Sistem ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya 
manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai islam (Al-qur’an 
dan As sunnah) dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya 
untuk mencapai falah (kemuliaan atau kesejahteraan), Hal ini meliputi 
kegiatan seperti simpan-pinjam, investasi dan bermacam kegiatan lain, 
Sistem ekonomi Islam diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan 
kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat 
yang buruk seperti riba, dzalim, ikhtikar, haram, dan masih banyak lagi. 
Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi 
Islam.1 

Sebagai seorang hujjah al-islam, al-Ghazali lebih dikenal dengan 
pemikiran filsafat dan tasawuf. Akan tetapi, bila kita cermati dengan baik, 
ternyata, al Ghazali juga memiliki gagasan pemikiran ekonomi yang luas 
dan dituangkan dalam beberapa tulisannya, diantaranya dalam Ihya 
‘Ulum al Din. Salah satu alasan mengapa al Ghazali menyediakan 
beberapa lembar halaman dalam ihya untuk membicarakan topik ini, 
karena setiap manusia hampir pasti akan bersentuhan, baik langsung 
maupun tidak langsung, dengan kegiatan dan masalah ekonomi.2 

Menurut al-Ghazali bahwa orang yang akan melakukan kegiatan ekonomi 
diharuskan untuk memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas mengenai 
praktek kegiatan ekonomi, karena jika suatu urusan diserahkan kepada 
orang yang bukan ahlinya, maka tentu akan mengalami kesalahan dan 
kekeliruan (hadis). Seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa 

 
1Thohir Yuli Kusmanto, Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis 

Kependudukan diPedesaan. (Jurnal Ilmu Dakwah: Pengembangan Ekonomi Islam, Vol. 
34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054), Hal. 224-225. 

2Otta, Y. A. Sistem Ekonomi Islam (Studi Atas Pemikiran Imam al-
Ghazali). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 1, 2016, hal. 2. 
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memiliki ilmu, dan berargumen, bahwa kegiatan ekonomi bukan sekedar 
teorinya tapi juga focus pada prakteknya, maka, dia, hampir dipastikan, 
dalam perjalanan kegiatan eknominya akan berhadapan denssgan 
berbagai kesulitan, terutama ketika akan melakukan transaksi dalam skala 
besar, karena dia bisa tertipu.3 

Dalam melakukan kegiatan ekonomi yang diharuskan untuk memiliki 
ilmu dan pengetahuan mengenai praktek kegiatan ekonomi, oleh karena 
itu, kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, 
maka tunggulah kehancurannya (al-hadis). Seseorang yang melakukan 
kegiatan ekonomi tanpa memiliki ilmu, dan pengetahuan, bahwa kegiatan 
ekonomi bukan teorinya (ilmu), tapi prakteknya, maka, dia, hampir 
dipastikan, dalam perjalanan kegiatan eknominya akan berhadapan 
dengan berbagai kesulitan, terutama ketika akan melakukan transaksi 
dalam skala besar, karena dia bisa tertipu.4 

Sistem perbankan modern yang pertama yang didirikan adalah Mit 

Ghamr di Mesir pada tahun 1963. Eksperimen ini memadukan sistem 

bank tabungan Jerman dengan prinsip perbankan koperasi pedesaan 

menurut kerangka umum aturan permodalan islam untuk melayani 

masyarakat yang tidak menggunakan jasa bank konvensional karena 

alasan agama. Namun, bank ini beroperasi secara rahasia, tidak dapat 

menonjolkan ciri keislamannya, karena takut dianggap sebagai bentuk 

fundamentalisme islam yang diharamkan rezim penguasa. Kegiatan ini 

ditutup karena beberapa alasan dalam penghujung tahun 1967 dan 

operasionalnya telah diambil alih oleh Bank Nasional Mesir yang 
berbasis pada penarikan bunga dan kebanyakan dihidupi oleh aktivitas 

perdagangan dan industri baik secara langsung oleh bank maupun 

bermitra dengan pihak lain agar berbagai profit dengan para deposan, 

pada dasarnya dapat berfungsi sebagai lembaga investasi tabungan 

ketimbang bank komersial. 

 
33Al-Ghazali, cf. Muhammad Umer Chapra, Islamic Economic Challange, 

(Riyadh: International Islamic Publishing House, 1413 H/1992 M), hal 71.  
4Al Ghazali, Ihya, h. 71 



 
3 

 

 
 

Menurut Sauqi al-Fanjari5, ada 3 (tiga) keistimewaan yang dimiliki oleh 

konsep ekonomi islam dalam segala aktivitas ekonomi, yaitu:   

a) Corak Imani dan Ruhani dalam Aktivitas Ekonomi 

Dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis aktivitas ekonomi yang 

hanya terbatas pada materil saja. Akibatnya, jiwa manusia menjadi 

kosong terhadap nilai-nilai. Sementara itu, dalam ekonomi islam, 

disamping mengusahakan persoalan materil, tidak melupakan sisi 

spiritual dalam kehidupan manusia. Islam dalam hal ini mengarahkan 

setiap orang dalam aktivitas ekonominya kepada Allah Swt, untuk 

memperoleh ridhanya. Disinilah keistimewaan yang dimiliki oleh 

ekonomi Islam yang tidak memisahkan antara aspek materil dengan 

spiritual dan tidak memisahkan antara kepentingan duniawi dengan 

ukhrawi. Segala aktivitas ekonomi bertujuan untuk kepentingan duniawi. 

Dalam pandangan Islam adalah ibadah selama aktivitas tesebut dilakukan 

dengan landasan niat ikhlas karena Allah, dan tetap berada dalam koridor 

syariatnya. Dalam hadis Nabi diriwayatkan, bahwa sebagian sahabat 

melihat seorang pemuda yang rajin bekerja kemudian, mereka bertanya 

apakah pemuda ini berada di jalan Allah Swt (fi sabilillah). Lalu Nabi 

menjawab dengan: 

“Sesungguhnya bila ia bekerja untuk anaknya yang masih kecil maka ia di jalan 

Allah. Bila ia bekerja untuk kedua orang tuanya yang telah tua, ia di jalan Allah. 

Bila ia bekerja untuk dirinya sendiri guna menjaga dirinya, maka ia berada di jalan 

Allah. Jika ia bekerja karena riya dan sombong maka ia di jalan syetan. 

b) Pengawasan yang Ganda dan Menyeluruh 

Di dalam ekonomi positif, pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas 

ekonomi berdasarkan kepada pengawasan eksternal yang bersumber 

kepada Undang-Undang. Pengawasan dalam sistem ini sifatnya sangat 

terbatas, jangkauannya sangat pendek hanya yang dicakup oleh Undang-

 
5Muhammad Syauqi al-Fanjari, Zatiyah as Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Islamiyyah wa 

Ahammiyyah al-Iqtishad al- Islami, (t.tp. Maktabah al-jalu al-Misriyah, 1978), h. 50 
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Undang itu semata. Sementara itu, dalam ekonomi islam, selain 

pengawasan Undang-Undang atau syariat, ditanamkan pula dalam 

pengawasan tersebut rasa keimanan kepada Allah dan yaumul hisab di 

akhirat kelak. Tidak di ragukan lagi, pada sistem pengawasan ini 

terakomodir di dalamnya jaminan yang kuat untuk keselamatan 

masyarakat dan legalitas aktivitas ekonomi. Karena dalam akidah islam, 

seorang muslim mampu menghindarkan diriS dari tanggung jawabnya 

terhadap Undang-Undang, tetapi ia tidak akan mampu lepas dari 

pengawasan dan tanggung jawab kepada Allah Swt, seperti yang di 

kuatkan dalam hadis Nabi.  

“Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-nya, sekalipun engkau 

tidak melihat-nya, sesungguhnya dia melihatmu.” 

 Hal ini menunjukkan, bahwa di dalam ekonomi islam terdapat 

kendali agama dalam aktivitas ekonomi melalui kesadaran seorang 

muslim terhadap pengawasan Allah Swt. Dan pertanggung jawaban 

terhadap seluruh tindakannya. Seorang muslim akan berpegang kepada 

konsep ajaran ekonomi islam dengan penuh kesadaran, atas dorongan 

aqidah dan kimanan tanpa memerlukan kekuasaan negara untuk 

menjalaninya, konsep ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi 

konvensional yang cenderung tidak memperhatikan bahkan mengingkari 

kendali agama dalam aktivitas ekonominya. Pengaruh konsep ini nyata 

pada sikap kebanyakan orang yang berusaha lari dari tanggung jawab dan 

melakukan aktivitas ekonomi yang menyeleweng jika aparat negara tidak 

mampu mengawasi dan membuktikan penyelewengan tersebut. Yusuf  

al-Qaradhawi pun menekankan pada hal ini, menurutnya persoalan yang 

sangat mendasar dalam ekonomi islam adalah pengawasan yang bersifat 

internal yang ada dalam hati nurani dan tumbuh dari rasa keimanan 

seorang muslim. Yang menjadi pengawasan disini adalah diri pribadi. 

Hati nurani seorang muslim, tidak akan mengizinkan dirinya untuk 

mengambil yang bukan haknya ataupun mengambil yang bukan haknya 

atapun memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. 
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c) Tujuan yang Luhur dalam Aktivitas Ekonomi 

Dalam sistem ekonomi konvensional, kepentingan-kepentingan materi 

merupakan tujuan mendasar untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya (sistem kapitalis), namun, hal ini akan membawa kepada 

persaingan materi yang tidak sehat atau menguasai perekonomian yang 

menjadi tabiat masyarakat sosialis. Dalam ekonomi islam, kepentingan-

kepentingan materi tidak hanya merupakan kepentingan utama, tetapi 

juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan 

hidup manusia. islam memandang dunia ini sebagai ladang akhirat. 

Begitu juga harta dalam pandangan islam bukanlah tujuan utama. Karena 

itu, bila seorang muslim dibebani mencari harta dalam 

mengembangkannya, itu bukan berarti menjadi tuntutan yang utama, 

tetapi harta dipandang sebagai sarana dalam perjalanan menuju Allah 

Swt. (QS Al-Insyiqaaq 84:6). 

⧫     
  ◼  ◼◆  ◼ 

⬧☺◼      

Terjemahannya: 

Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-

sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya. 

Dengan adanya nilai luhur dalam kegiatan ekonomi islam, dapat 

mempertegas bahwa kegiatan ekonomi islam adalah ekonomi ilahiyah. 

Karena nilai sentralnya dari Allah Swt, tujuan utamanya mencari ridha 

Allah swt. Oleh karena itu, dalam pandangan islam bukan tujuan utama, 

tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia untuk bisa mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

2. Paradigma Ekonomi Islam 

Paradigma ekonomi islam merupakan gabungan  dari istilah paradigm 

dengan frase ekonomi islam. Paradigma disebutkan dalam Alquran 

dengan sebutan Tashawwur yang berasal dari akar kata shawwara.  Dan 

disebutkan dalam Alquran seperti dalam surah Ali Imran [3]: 6, al-A’raf 
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[7]: 11, Ghafir [40]: 64, al-Hasyr [59]: 24, at-Taghabun [64]: 3 dan al-

Infithar [82]:3. Kata shawwara sebenarnya memiliki tiga arti utama. 

Pertama, berikan tanggapan atas penampilan sesuatu yang dijelaskan. 

Kedua, menjelaskan gambaran sebenarnya dari sesuatu.  Ketiga, 

menghasilkan munculnya sesuatu dalam pikiran.  Dengan demikian 

istilah tashawwur secara etimologis berarti tanggapan, uraian, sikap 

mental atau cara memandang segala sesuatu.  

Dalam pemikiran Islam, ada berbagai macam istilah yang digunakan 

untuk paradigma, di antaranya adalah istilah tashawwur al-Islamiy 

(pandangan dunia Islam),  al-mabda ‘al-Islamiy (prinsipprinsip Islam)  

nazhariyyah al-Islam (visi Islam),  altashawwur al-tawhidiy (pandangan 

hidup monoteistik),  dan ru’yat al-Islam li al-wujud (pandangan Islam 

tentang keberadaan).  Kadang juga disebut nazrah al-Islam li al-kawn 

(pandangan Islam tentang alam semesta).  

Ekonomi islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan 

aturan dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam 

pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk 

menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah Swt. Dan masyarakat 

secara keseluruhan.  Ekonomi islam suatu ilmu sosial yang membahas 

tentang masalah ekonomi sekelompok orang yang berpedoman pada 

nilai-nilai islam.  Dengan nilai-nilai islam inilah manusia dapat mencapai 

nilai keselamatan atau al-falah.  

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan 

aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan 

penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung 

jawabnya kepada Allah Swt. dan masyarakat secara keseluruhan.   

Menurut Masudul Alam Choudhury, ekonomi Islam adalah studi sejarah, 

empiris dan teoritis yang akan dianalisis kebutuhan manusia dan 

masyarakat dalam bimbingan sistem nilai-nilai Islam. Dengan demikian, 

di sini jelas bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki tujuan. Untuk 
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mencapai tujuan ini, diperlukan akuisisi, konsumsi atau pengelolaan 

sumber daya. Oleh karena itu, islam memberikan pedoman dalam akuisisi 

dan penggunaan sumber daya yang disebut syariah. Sebagai khalifah 

Allah Swt. di muka bumi, manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan 

akhir, melainkan berfungsi sebagai jalan untuk bekal menuju untuk 

akhirat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari semua aktivitas manusia adalah 

untuk mencapai rida Allah Swt., artinya, manusia akan mencapai al-falah 

di dunia ini dan di akhirat. 

Dengan paradigma dapat digabungkan dalam ungkapan ekonomi islam, 

yang kemudian definisikan paradigma ekonomi islam terbentuk. Karena 

itu, paradigma ekonomi islam yang dimaksud dalam tulisan ini sebagai 

gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi islam yang 

bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar untuk semua pengadaan, 

penggunaan atau kegiatan manajemen sumber daya. Hal Ini untuk 

kebaikan diri sendiri, masyarakat dan Negara secara spiritual untuk 

mendapatkan keridhaan  Allah Swt. 

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah 

Secara komprehensif Islam merupakan ajaran ilahi yang bersifat integral 

(menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh 

sebab itu, islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-

hari secara komprehensif pula. Oleh sebab itu, islam harus dilihat dan 

diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. 

Semua pekerjaan atau aktivitas dalam islam, termasuk aktivitas ekonomi, 

harus tetap dalam bingkai akidah syariah (hukum-hukum Allah) dan 

akhlak.6 

Petunjuk dan pedoman hidup bagi setiap muslim itu diberikan Allah Swt 

melalui Alquran sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah 

(2):185. Sebagai berikut:  

Terjemahnya:  

 
6Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Jurnal Perspektif Ekonomi 

Darussalam Vol.1 No.1, 75-84. 
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“Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasanpenjelasan 

mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang 

batil).” 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pandangan hidup Islam 
(Islamic worldview) disebut juga dengan istilah al-mabda’ al-islami. Mabda’ 
adalah akidah yang dari akidah tersebut terpancar sistem, yaitu hukum-
hukum syariah yang dapat memecahkan problematika kehidupan.7 
Sebagai agama dan mabda’, Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan 
syariah.8 Fungsi syariah sebagai petunjuk dan solusi dalam berbagai 
persoalan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan 
manusia dengan Allah Swt seperti halnya ibadah mahdhah, dan 
hubungan manusia dengan sesamanya seperti kegiatan dalam 
berekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun hubungan manusia 
dengan dirinya sendiri seperti akhlak dan perbuatan lainnya. 

Akidah (hukum i’tiqādiyyah) merupakan ajaran Islam yang mengatur 
tentang keyakinan atau iman kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, 
Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari kiamat serta qada dan qadar, yang 
baik dan buruknya hanya dari Allah SWT semata.9 Sementara itu, iman 
itu sendiri bermakna pembenaran yang pasti (at-tashdiqul al-jazim) 
terhadap perkara yang sesuai dengan realitas berdasarkan dalil-dalil yang 
kuat, baik dalil aqli maupun dalil naqli.10 Suatu hukum dapat dipandang 
untuk mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa 
dalam masalah keimanan dan ketakwaan. Akidah (aqidah) dalam bahasa 
Arab, berasal dari lafaz aqada-ya’qidu-aqidatan. Lafazh tersebut 
mengikuti wazan fa’ilatan yang berarti ma’qudah (sesuatu yang diikat). 

hukum’ámaliyah salah satu komponen ajaran islam yang telah mengatur 
tentang sendi kehidupan seorang muslim baik berkaitan dengan ibadah 
(hablumminallah) maupun dalam bermuamalah (hablumminannas), yang 
merupakan katalisasi akidah yang menjadi keyakinan. Sementara itu, 

 
7Ismail, M. (2002). Bunga Rampai Pemikiran Islam (7 ed.). (Nurkhalis, Penerj.) Jakarta: 

Gema Insani Press. 

8Syaltut, M. (1966). Al Islam Aqidatan Wa Syari’atan. t.t.: Dar Al Qalam. 

9Syaltut, M. (1966). Al Islam Aqidatan Wa Syari’atan. t.t.: Dar Al Qalam. 

10Abdurrahman, H. (2002). Diskursus Islam Politik dan Spiritual (III ed.). Bogor: Al Azhar Press. 
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muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain mencakup hal 
ekonomi atau harta perniagaan yang disebut muamalah maliyah. Hukum 
ini mengikat hubungan hidup zhahir anatara manusia dengan makhluk 
lain, juga tuhannya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya, 
mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk sekitarnya.11 

Akhlak (hukum khuluqiyyah) merupakan landasan perilaku serta 
kepribadian yang akan mencirikan karakter seorang muslim yang taat 
berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidup yang 
disebut akhlaqul karimah. Hukum ini dalam hubungan beragama, 
bermasyarakat, dan bernegara. Hukum khuluqiyyah ini merupakan 
hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak 
dalam rangka mencapai akhlak dengan sesama makhluk. 

Hukum ekonomi islam bersumber pada aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihat (akal pikiran manusia) Ada 
beberapa sumber hukum ekonomi Islam yang menjadi pedoman hidup 
setiap muslim, yaitu sebagai berikut:  

a). Alquran  

Alquran merupakan wahyu kitab Suci umat Islam yang dijadikan sebagai 
sumber hukum yang diturunkan kepada umat muslim melalui Nabi 
Muhammad Saw. Alquran dari segi bahasa memiliki arti bacaan atau apa 
yang tertulis padanya, sesuai dengan yang terdapat dalam surah al-
Qiyamah: 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya atas tanggungan kami-lah mengumpulkan (di 
dalamnya) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami 
telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya.” 

Alquran secara terminologi menurut kalangan ulama ushul fiqh sebagai 
berikut: 

“Kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dalam 
bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara 

 
11Abdurrahman, H. (2002). Diskursus Islam Politik dan Spiritual (III ed.). Bogor: Al Azhar 

Press. 
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mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, 
dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas.”12 

b). Hadis dan Sunnah 

Hadis adalah sumber hukum islam kedua setelah Alquran yang berupa 
perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi’liyah), dan sikap diam 
(sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) makna tersebut mengandung 
arti sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: 

“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam 
Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang 
sesudahnya yang mengamalkannya.” (H.R Muslim). 

Secara terminologi pengertian sunnah (sunah) bisa dilihat dari tiga 
disiplin ilmu:  

a) Ilmu hadis, sunah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 
Muhammad Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. 

b) Ilmu ushul fiqh, sunah, yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi 
Muhammad berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan berkaitan 
dengan buku. 

c) Ilmu fikih, sunah, yaitu salah satu hukum taklifi, yang berarti sesuatu 
perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak 
berdosa apabila ditinggalkan. 

c). Ijmak  

Menurut bahasa adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Dikatakan telah 
berijmak pada suatu kaum apabila mereka telah bersepakat pada sesuatu 
hal. Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama dalam 
mendefinisikan ijmak. Menurut kitab Tahrir, Al-Kamal bin Hamam 
berpendapat bahwa ijmak adalah kesepakatan mujtahid suatu masa dari 
ijmak Nabi Muhammad SAW terhadap masalah syara’. Sementara itu, 
pendapat dari pengarang kitab Fushuhul Bada’i berpendapat bahwa 
ijmak adalah kesepakatan dari semua mujtahid dari ijmak umat 
Rasullullah SAW dalam suatu masa setelah Rasul wafat terhadap hukum 
syara’. 

 
12Ash Shabuny, M. Aly,. (1996). Pengantar Studi al-Quran (At-Tibyan), ter. Moch Chudlori 

Umar, Moh. Matsna, cet. IV Bandung : Al-Ma’arif. 
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d). Qiyas  

Qiyas menurut bahasa bermakna pengukuran atau penyamaan antara 
satu hal dengan hal yang lain yang sejenis. Terdapat perbedaan definisi 
antara ulama fikih tergantung pada bagaimana cara pandang mereka 
terhadap kedudukan qiyas dalam istinbat hukum. Terdapat dua golongan 
di antaranya, golongan pertama yang mengatakan bahwa qiyas adalah 
ciptaan manusia karena merupakan pandangan mujtahid, sedangkan 
golongan yang kedua menyatakan bahwa qiyas merupakan dalil hukum 
yang berdiri sendiri yang dibuat syar’i sebagai alat untuk mengetahui 
hukum atas suatu hal. Pada pandangan tersebut masing-masing ulama 
memberikan definisi qiyas sebagai berikut: 

1) Shadr Asy-Syari’at menyatakan bahwa qiyas adalah pemindahan 
hukum yang terdapat pada ashl kepada furu’ atas dasar illat yang 
tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. 

2) Al-Human menyatakan qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus 
dengan kasus lainnya karena kesamaan illat hukumnya yang tidak 
dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni dan 
komprehensif. 
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BAB II 

Dasar Hukum Perbankan Syariah 

 

1. Dasar Hukum Perbankan Syariah  

Perbankan Syariah merupakan salah satu pilar ekonomi 

merupakan perwujudan dari nilai Islam terutama pada wilayah 

“muamalah-syariah al Umumiyyah”, dimana persoalan ekonomi 

berada pada ranah publik, manusia diberikan kebebasan untuk 

menyusun konsep, mengatur dan menjalankan sendiri sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Rasul 

bersabda “Antum a’lamu bi ummuriddunyakum” (kamu lebih 

mengetahui urusan duniamu). Firman Allah SWT: “Sesungguhnya 

usaha manusia itu macam-macam” (QS. Al-Lail: 595). Berdasarkan 

ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa apabila dalam 

kehidupan ini lahir berbagai konsep/ideologi ekonomi tentu ini 

merupakan antitesanya, diantaranya ekonomi kapitalis, ekonomi 

sosialis, ekonomi koperasi dan ekonomi Islam (ekonomi syariah), 

walaupun diantara berbagai sistem-sistem tersebut tidak semua 

mendapatkan ridho Allah SWT, jika implikasinya bertentangan 

dengan ketentuan Syariah.13 

Landasan hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara 

umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum artinya 

segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki antara 

lain14: 

 
13Muh. Shohibul Itmam, “Mengurai Pemikiran islam Dalam Perspektif 

Sunny dan Syi’ah, Antara Persamaan dan Perbedaan”, Addin Vol. 2 No. 1, 
Januari-Juni 2008, hlm. 52; lihat juga Erine Pane, “Reksadana Syariah dalam 

Perspektif Hukum ekonomi”, Jurnal kajian Hukum Al Adalah Vol. 7 No. 2, 

Desember 2008. 
14Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah, dari Teori 

ke Praktik, 2017. hlm. 13 



 
13 

 

 
 

a) UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang 

perekonomian Negara dan prinsip demokrasi ekonomi; 

b) Undang-Undang RI No. 10 Tahun1998 Tentang Perbankan; 

c) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia; 

d) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas; 

e) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah; 

f) Undang-Undang RI No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan; 

g) Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-

Undang.15 

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarki 

antara lain: 

a) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah 

b) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-

Undang.16 

Terjadi pertentangan dalam praktek antar peraturan, maka 

sebagai solusinya dengan merujuk pada asas-asas hukum. Bila 

terjadi bertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dan 

peraturan yang lebih rendah secara hierarki, maka rujukan yang 

tepat adalah asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori atau 

peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang 

lebih rendah. Bila pertentangan terjadi antar peraturan yang 

secara hierarki sama tingkatannya, maka rujukannya yang tepat 

adalah asas hukum Lex Specialis. Derogat legi Generale atau 

 
15Ibid, h.13 
16Ibid, 13 
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peraturan yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada 

peraturan yang bersifat umum. 

Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan syariah memiliki 

dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan 

Alquran dan  lainnya. Inilah yang membedakan antara bank 

syariah dan dan bank konvensional adalah:17 

2. Dasar Hukum Berdasarkan Peraturan Negara  

Perbankan syariah memiliki dasar hukum sebagai acuan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, antara lain:  

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

undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

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

c) Peraturan-peraturan Bank Indonesia. 

d) Fatwa Dewan Nasional Indonesia Syariah (DSN).18 

Indonesia sejak tahun 1992 telah mulai berdiri perbankan syariah 

yang dipelopori BMI (Bank Muamalat Indonesia), selanjutnya 

berkembang dengan pesat tahun 2009 telah berdiri 1440 kantor 

Bank Syariah, belum termasuk bank konvensional yang membuka 

unit usaha syariah. Karakteristik sistem perbankan Islam yang 

beroperasai berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

diharapkan mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang 

saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta 

menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang 

beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan 

dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam 

bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam  produk 

serta layanan jasa perbankan yang beragam diharapkan  

 
17Ismail. 2011. Perbankan Syariah. h 31.   

18Waldi Nopriansyah. 2019. Aspek Hukum Perbankan Syariah. h 49.  
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perbankan syariah  menjadi alternatif sistem perbankan yang 

kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat 

Indonesia tanpa terkecuali.19 

Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1992  Tentang Perbankan Titik 

terang berdirinya  Bank  Syariah dimulai sejak diadakannya 

lokakarya Majelis  Ulama Indonesia (MUI) yang dilanjutkan  pada 

Musyawarah Nasional IV MUI pada tahun 1990. Kemudian  pada 

tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia yang memakai 

prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitasnya. Secara 

yuridis keberadaan bank Syariah  pertama kali diakui oleh Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 

huruf (m) menyatakan bahwa : “Bank Umum diperbolehkan untuk 

menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 

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

perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah 

berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai  dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.20 

Merujuk pada konsep bagi hasil yang terdapat pada konsep 

ekonomi Islam sudah mulai dipakai untuk di jadikan rujukan, 

namun bank syariah sendiri belum diatur dalam undang-undang 

ini. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang 

Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 

adalah peraturan operasional dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan. Di dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan 

Pemerintah ini mengenai bank bagi hasil, yakni: Bank Umum yang 

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan 

anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas 

mencantumkan bahwa kegiatan usaha bank yang hanya 

 
19Ernawati, Widi Dwi. "Menyongsong Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah 

Melalui Insentif Fiskal." 
20Gemala Dewi, 2007, Aspek Hukum dlm Perbankandan Peraqnsurasian Syariah di 

Indonesia, h. 169.  



 
16 

 

 
 

berdasarkan prinsip bagi hasil. Tidak ada pasal lain dalam 

peraturan pemerintah ini yang mengatur mengenai bahwa bank 

yang menjalankan prinsip bagi hasil dalam kegiatannya.21 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat sama halnya dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, hanya ada satu pasal 

yang mengatur tentang bank perkreditan yang menjalankan 

prinsip bagi hasil yaitu Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: Bank 

Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan 

kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi 

hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya22. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 

tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 telah secara spesifik mengatur 

tentang bank berlandaskan prinsip bagi hasil, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) antara lain, Pasal 1  

yaitu:  

a) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau 

Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha 

semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. 

b) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan 

kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank 

Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 

tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat.  Pada dua Peraturan Pemerintah 

sebelumnya tidak dijelaskan dasar hukum dari prinsip bagi 

hasil yang dimaksud di dalamnya.  

 
21Ibid, 169 
22Ibid, h. 171.   
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dijelaskan 

bahwasannya dasar dari prinsip bagi hasil tersebut adalah Syariat 

(hukum) Islam23. Hal yang terjadi pada pasal 2 ayat (1) huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 adalah dimana bank 

dalam menetapkan imbalan yang diberikan pada masyarakat 

sehubungan dengan penggunaan serta pemanfaatan dana 

masyarakat yang dipercayakan. Hal ini telah bertentangan dengan 

logika bahwa orang yang meminjamkan atau menyediakan dana 

memberikan imbalan kepada siapapun yang meminjam dana atau 

menggunakan dana darinya.  

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam bank yang 

menjalankan prinsip bagi hasil beserta apa saja fungsi dewan 

pengawas syariah hal tersebut dijelaskan dalam pasal 5 yaitu: 

a) Bank yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil wajib memiliki 

Dewan Pengawas Syariat dengan tugas dan fungsi sebagai 

pengawasan atas produk perbankan yang menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang 

sesuai dengan prinsip syariat islam.  

b) Dewan Pengawas Syariat dibentuk oleh Bank yang 

bersangkutan sesuai rekomendasi dan hasil konsultasi dengan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

c) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Pengawas Syariat harus berkonsultasi dengan lembaga yang 

berkaitan sebagaimana yang tertuang dalam ayat (2). 

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

undang nomor Nomor 7  Tahun 1992  dicabut dan diganti dengan 

Undang-undang Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Perubahan-perubahan yang ada dalam substansi undang-undang 

perbankan memberikan peluang yang lebih besar kepada bank 

syariah untuk berkembang. 

Adapun tujuan dikembangnya sistem perbankan syariah antara 

lain:   

 
23Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992  
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a) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang 

tidak menerima konsep bunga.  

b) Membuka peluang bagi pengembangan usaha berdasarkan 

prinsip kemitraan (mutual investor relationship).  

c) Meniadakan pembebanan  bunga  yang berkesinambungan 

dan pembiayaan usaha berbasis moral.8 

Berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Undang-undang ini secara khusus mengatur 

tentang operasional perbankan syariah. Dalam Undang-undang ini 

muncul setelah perkembangan perbankan syariah dan industry 

keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan market 

share yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang  

ketentuan umum undang-undang ini telah membedakan antara 

bank kovensional serta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta 

jenis-jenisnya. 

Perbedaan tersebut sebagaimana diatur dalam  pasal 1 poin ke-6 

yang menyebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sedangkan poin ke-

9 menyebutkan dengan Bank Pembiayaan Rakyat. Usaha Bank 

Syariah dalam menjalankan fungsinya dan kegiatannya sebagai 

menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah/masyarakat 

dan menyalurkanya dalam bentuk pembiayaan  yang sesuai 

dengan akad-akad yang terdapat dalam prinsip ekonomi Islam. 

Seperti halnya mudharabah, wadi‟ah, masyarakah, murabahah, 

atau akad-akad lain yang tidak  bertentangan dengan syariat 

Islam. 

3. Peraturan Bank Indonesia (BI) 

Untuk mengatur kelancaran lintas pembayaran antar bank serta 

pelaksanaan Pasar Uang antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah 

telah dikeluarkan peraturan sebagai berikut24:  

a) Berdasarkan aturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 

tanggal Februari 2000 tentang Kliring bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. 

 
24Ibid., h. 69. 
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b) Berdasarkan aturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 

tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM), 

secara  khusus tentang Perbankan Syariah diatur lebih lanjut 

oleh PBI No.6/21/PBI/2004 tentang  Giro Wajib Minimum 

dalam rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang 

melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah.  

c) Berdasarkan aturan Bank Indonesia No.2/8/2000 Tanggal 23 

Februari 2000 tentang Pasar Uang antar bank yang sesuai 

prinsip syariah. 

d) Berdasarkan aturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 

tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI). Peraturan Bank Indonesia No. 

5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas 

Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam. 

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

Majelis Ulama Indonesia sebagai landasan hukumnya yang 

telah disebutkan diatas, landasan hukum Islam yang dimaksud 

dalam perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh 

MUI yang berwenang sebagaimana telah diatur pada pasal 1 

poin ke-12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008: “Prinsip  

Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan  

perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan oleh MUI 

yang memiliki kewenangan dalam hal penetapan fatwa di 

bidang syariah”.   Meskipun tidak disebutkan secara langsung, 

peraturan perundang-undangan memberikan Dewan Syariah 

Nasional dan MUI sebagai lembaga yang berwenang 

mengeluarkan fatwa sekaligus berwenang merekomendasikan 

Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada bank yang 

berbasis syariah dan unit usaha syariah. Fatwa MUI belum 

memiliki kekuatan  hukum yang cukup kuat jika tidak 

dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam heirarki 

perundang-undangan.   

Salah satu kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga 

yang dipercaya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 

dan Peraturan Pemerintah untuk mengeluarkan acuan berupa 

fatwa, fatwa yang dikeluarkan kurang lebih 43 fatwa terkait 
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dengan perbankan syariah. Di antaranya adalah fatwa tentang giro 

dengan menggunakan sistem wadhiah, yaitu pada fatwa DSN 

No.01/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini, giro yang berdasarkan 

Wadhi‟ah ditentukan sebagai berikut:  

a) Bahwa dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan.  

b) Titipan dana ini dapat diambil kapan saja. 

c) Tidak adanya imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk 

pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank25. 

 

4. Dasar Hukum Perbankan Syariah Berdasarkan Alquran  

a) QS An-Nisa’ ayat 29 

 

ترََ  عَن  رَةً  تجََِٰ تكَوُنَ  أنَ   َٰٓ إِلََّ طِلِ  بٱِلۡبََٰ بَيۡنكَُم  لَكُم  أمَۡوََٰ اْ  تأَۡكلُوَُٰٓ لََ  ءَامَنوُاْ  ٱلَّذِينَ  َٰٓأيَُّهَا  وَلََ يََٰ نكُمۡۚۡ  م ِ اضٖ 

َ كَانَ بكُِمۡ رَحِيمٗا   اْ أنَفسَُكُمۡۚۡ إنَِّ ٱللََّّ  تقَۡتلُوَُٰٓ

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

Landasan hukum islam tentang bank syariah terdapat dalam surat 

An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti “hai orang-orang beriman 

!janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan sukarela diantara kalian.” Mengandung arti dapat 

ditafsirkan bahwa bank syariah itu dapat melakukan kewajibannya 

tidak boleh menyeleweng dari prinsip syariah, namun harus selalu 

dalam tolong menolong dan membantu demi menciptakan suatu 

kesejahteraan bagi umat manusia. Konsekwensi serta tindakan-

tindakan dalam ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah 

 
25 Ibid,. h. 129. 
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dapat terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan 

serta mungkin mereka memiliki tekanan dan ambisi hidup baik 

kekurangan dalam hal ekonomi atau hidup kekurangan, maka 

bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat 

tercela yang dapat menyeleweng dari prinsip islam. (QS Al-Baqarah 

ayat 283): 

 

  ◆    ◼⧫    
⬧◆  ⬧   

⬧  ❑    ⬧ 
  →➔⧫  ➔⧫ 

⬧⬧    
☺➔⧫  ⧫◆⧫  
◆◆    ◆    ◆ 
❑☺⬧  ◼    

⧫◆  ☺⧫  ⬧ 
◆  ⬧    ◆ 
☺  ⧫❑➔☺➔⬧  ⧫  
     

 
Terjemahnya: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (QS Al-Baqarah ayat 283). 

Sebagai landasan hukum bank syariah terdapat dalam surat Al-

Baqarah ayat 283, yang memiliki makna “Maka, jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaknya yang 
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kamu percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah 

bertaqwa kepada Allah SWT.” ayat ini mengandung arti bisa 

diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. 

Bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga 

amanah yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad 

sebelumnya hal ini bertujuan  untuk  menjaga kepercayaan dan  

tetap  berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan 

yang dapat merugikan berbagai pihak oleh karena itu,  harus 

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

⧫    
❑⧫◆  ❑➔  

❑→➔      ⬧ 
➔☺◆  ➔    ⧫ 
◼  ◼⧫  ◆  ⧫➔ 

  ◆        
  ⧫⬧  ⧫        

⧫  ⧫  
❑⧫◆    ❑⧫ 
◆➔    ◆  ⧫  

⧫⧫⧫  ◆  ⚫  ◆  
◼⬧  ◆  ⧫✓◆  

⧫  ⧫⧫⧫  
⧫❑⧫⧫  ⬧    ▪  

◆❑◆    ⬧◆  ◼ 
⬧⬧    ◆  

⧫⬧  ⧫  ❑⬧   
→  ⧫  ☺  

⧫⧫    ⧫➔⬧    
❑◆➔⬧◆  ◼⧫    
◆❑◆    ◆  
❑◆➔⬧  ◼⧫    

◆➔◆    ❑→◆  
          

⬧➔    
 

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

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

Sedangkan pada ayat kedua, hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan 

melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

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

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari 

Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu 

dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 

mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

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

2). 

 

Dalam beberapa landasan hukum bank syariah, meski bisa 

dibilang sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah yang 

berdasarkan Alquran dan sunnah serta ijtihad, namun bank 

syariah tidak menutup diri untuk mendasarkan kegiatan atau 

operasionalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kita tahu sendiri 

Indonesia merupakan negara hukum dan berlandaskan atas 

Pancasila tentu tidak etis jika hukum tertinggi di negara ini yakni 

Undang-undang maupun pemerintah tidak dijadikan sebuah 

landasan hukum. Pada dasarnya pengkhususan bank syariah 

memiliki ciri khusus yang membedakan antara bank konvensional, 

dimana sistem yang di gunakan bukan sistem bunga namun 

sistem bagi hasil dimana bank syariah harus bisa menyetarakan 

dan menyeimbangkan uang dan simpanan nasabah dan 

masyarakat dengan baik selain itu gotong royong, tolong menolong 

dan kekeluargaan juga diterapkan dengan baik oleh bank syariah. 
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BAB III 

Akad–Akad Dalam Perbakan Syariah 

 

1. Akad  (Perjanjian) Menurut Hukum Islam 

Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu 

pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat 

hukum pada objek akad.26 Akad adalah pertemuan ijab dan qabul 

sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih ntuk 

melahirkan suatu akibat hokum pada objeknya.27 

Akad dalam bahasa arab adalah perikatan, perjanjian dan 

pemufakatan.28 Pertalian ijab dan qabul (pernyataan menerima 

ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada 

 
26Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1979), h. 23 
27Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2007), h. 75 
28 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 2007). 
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objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi hukum 

islam.  

Secara etimologi (bahasa), aqad mempuyai beberapa arti, antara 

lain:29 

a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan 

mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung 

dikemudian menjadi sebagai sepotong benda. 

b. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi 

memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. 

c. Janji (Al-Ahdu), sebaimana dijelaskan kedalam Alquran30: 

 

◼⧫ ⧫ ◼ ◼➔  
⬧◆ ⬧    ⬧ 

⧫✓☺       

 
Terjemahnya: 

Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Qs. Ali- 

Imran 3:37).31 

 

Firman Allah dalam Alquran surat Al- Maidah ayat 1 sebagai 

berkut: 

 

⧫   
❑⧫◆ ❑➔  

❑→➔   ⬧ 
➔☺◆ ➔   ⧫ 
◼ ◼⧫ ◆ ⧫➔ 

 ◆     
 ⧫⬧ ⧫      

 
29M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003). h. 13 
30Ibid, h. 13 

31Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Badung : PT. Diponogoro, 

2014), h. 59 



 
26 

 

 
 

 

Terjemahnya : 

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

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

(Qs. Al-Maidah:1). 

Akad atau perjanjian merupakan perjanjian tertulis yang memuat 

ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak 

dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing 

sesusi dengan prinsip syariah.32 Akad atau perjanjian dalam 

transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah murabahah. 

Murabahah adalah kontrak jual-beli dimana bank bertindak 

sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. 

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari akad, bahwa 

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit 

Usaha Syariah dan pihak lain yang membuat adanya hak dan 

kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip 

Syariah. 

Praktik akad murabahah harus memenuhi rukun dan ketentuan 

yang menjadi prasyaratnya rukun dan ketentuan tersebut yaitu: 

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

a) Adanya objek jual beli (mabi’) yang diperbolehkan secara 

syariah. 

b) Munculnya harga barang (tsaman) yang disebutkan secara  

c) akad adalah "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan 

oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap 

objeknya. jelas jumlah dan satuan mata uangnya. 

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

 
32Ilham, Muslimin. Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindunngan Hukum 

Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan 

Non Litigasi), (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2020). h. 55 
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Dalam usaha dan kegiatan muamalah, Islam telah mengatur 

syarat dan ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Ketentuan akad 

ini dapat berlaku dalam kegiatan perbankan Islam. Untuk 

menjalankan konsep perikatan (akad) dalam syariat Islam dapat 

dijelaskan secara umum dan singkat. Perikatan yang digunakan 

dalam KUH Perdata, sedangkan dalam Islam dikenal dengan 

istilah aqad (akad dalam Bahasa Indonesia). Jumhur Ulama 

mendefinisikan 

Perjanjian sebagai salah satu unsur terpenting dalam 

pembentukan akad. Perjanjian ini berupa ijab dan kabul. Ijab 

adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk 

menawarkan suatu barang atau produk. Sedangkan kabul adalah 

suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima 

atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab 

dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan 

dan mengikatkan dirinya yang bersesuaian maka terjadilah di 

antara mereka akad. 

Bila terjadi transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha 

bank syariah dapat di golongkan ke dalam transaksi untuk 

mencari keuntungan atau profit (tijarah) dan transaksi tidak untuk 

mencari keuntungan semata (tabarru’). Akad dari tanskasi tijarah 

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

sharf, mudharabah, musharakah, muzara’ah, musaqah, 

mukhabarah. Sedangkan tabarru’ yaitu: wasi’ah yad dhamamah, 

qardh,qarddhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, hibah, 

waqf, shadaqah, hadiah. Perjanjian atau akad yang tertulis yang 

memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu 

pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-

masing sesuai dengan prinsip syariah.33 Dalam akad yang 

digunakan untuk transaksi pembiayaan berbasis jual beli yaitu 

murabahah. Murabahah adalah kontrak jual-beli dimana bank 

bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. 

Sebagai dasar hukumnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 

 
33Abdul Ghofur, 2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press) 
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tentang Perbankan Syariah telah merumuskan tujuan dari akad 

atau perjanjian, bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara 

Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang 

membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak 

berdasarkan Prinsip Syariah’’. 

 

Praktik akad murabahah dilapangan haruslah memenuhi rukun 

dan ketentuan yang menjadi prasyaratnya rukun dan ketentuan 

tersebut yaitu34: 

a) Adanya pelaku yang meliputi penjual (ba’i) dan pembeli 

(musytari).  

b) Adanya objek jual beli (mabi’) yang diperbolehkan secara 

syariah. 

c) Munculnya harga barang (tsaman) yang disebutkan secara 

jelas jumlah dan satuan mata uangnya. 

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

 Muamalah dalam Islam mengatur tentang ketentuan-ketentuan 

perikatan (akad) atau perjanjian dalam kegiatan ekonomi. 

Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan ekonomi 

perbankan syariah. Tujuan konsep perikatan (akad) dalam hukum 

Islam yang dijelaskan secara umum dan singkat. Arti perikatan 

atau perjanjian yang digunakan dalam KUH Perdata, sedangkan 

dalam hukum Islam dikenal dengan istilah aqad (akad dalam 

Bahasa Indonesia). Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah 

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

menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. 

Perjanjian atau akad suatu unsur terpenting dalam pembentukan 

perjanjian atau akad. perjanjian ini berupa ijab dan kabul. Ijab 

adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk 

menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari 

seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan 

tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan kabul yang 

 
34Dimyauddin Djuwaini, 2010, Pengantar Fiqih Muamlah, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, h. 111) 
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dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, 

maka terjadilah di antara mereka. 

 Dalam transaksi akad akan berhubungan dengan kegiatan usaha 

bank syariah dapat di golongkan ke dalam transaksi untuk 

mencari keuntungan atau profit (tijarah) dan transaksi tidak untuk 

mencari keuntungan (tabarru’). Akad dari tanskasi tijarah yaitu: 

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

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

Sedangkan tabarru’ yaitu: wasi’ah yad dhamamah, qardh,qarddhul 

hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, hibah, waqf, shadaqah, 

hadiah. 

2. Akad-Akad Bank Syariah 

Jenis akad dan perjanjian yang diterapkan oleh bank syariah dapat 

dibagi ke dalam 6 (enam) kelompok pola, yaitu: 

a) Pola titipan, seperti wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad 

dhamanah 

b) Pola pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan 

c) Pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah 

d) Pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna 

e) Pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina; dan 

f) Pola lainnya, seperti wakalah,kafalah,hiwalah,ujr, sharf, dan 

rahn. 

 

1) Akad Pola Titipan 

Akad atau perjanjian berpola titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu 

Wadi’yad  Amanah dan Wadi’ah yad Dhamanah. pada 

awalnya,bentuk yad al-amanah `tangan amanah,' yang kernudian 

dalam perkembangannya memunculkan yadh-dharnanah `tangan 

penanggung: Aia Wadi'ah yad Dharnanah ini akhirnya banyak 

dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-

produk pendanaan. 
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Wadi’ah adalah titipan murni dari pihak penitip kepada pihak 

penyimpan (muwaddi') yang mempunyai barang kepada pihak 

penyimpan (mustawda’) yang diberi kepercayaan dan tanggung 

jawab, baik individu maupun badan hukum, dimana barang yang 

dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan 

keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan 

menghendaki. Barang yang dititipkan adalah sesuatu yang 

berharga yang bernilai ekonomi, dokumen, surat berharga, atau 

barang berharga lainnya. Biaya penitipan boleh dibebankan 

kepada pihak penitip sebagai balas jasa atas tanggung jawab 

pemeliharaan dan perawatannya. 

Pihak dalam menyimpan tidak boleh memanfaatkan barang yang 

dititipkan, melainkan hanya menjaga dan merawatnya. Oleh 

karena itu, barang yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan 

dengan barang lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-

masing barang penitip. Dari prinsip yad al-amanah kemudian 

berkembang prinsip yadh-Dhamanah yang berarti bahwa pihak 

penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan dan 

kehilangan yang terjadi pada barang yang titipan. 

 Bahwa pihak penyimpan dapat penjamin keamanan barang yang 

dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah 

mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan 

barang yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian, 

dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan 

barang yang dititipkan secara utuh dan baik pada saat penyimpan 

menghendaki. Hal ini sesuai   dengan anjuran dalam hukum Islam 

agar barang selalu diusahakan untuk tujuan produktif. 

 

 

Syarat dan rukun dari akad titipan Wadi'ah yad Amanah. maupun 

yad Dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa hal yaitu; 
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a)  Pelaku akad, yaitu penitip (mudr’/muwaddi) dan penyimpan 

penerima  titipan (muda’/mustawda') 

b)  Objek akad, yaitu barang yang dititipkan. 

c)  Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. 

 

Sebagai syarat Wadi'ah. yang harus dipenuhi adalah syarat bonus 

sebagai berikut: 

a) Bonus atau kompensasi merupakan kebijakan penyimpan 

b) Bonus atau kompensasi tidak disyaratkan sebelumnya 

 

2) Akad Pola Pinjaman 

Suatu akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam 

perbankan syariah adalah Qardh dan turunannya Qardhul Hasan. 

Karna bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman Qardh maupun 

Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus 

Piniaman Qardhul Hasan merupakan pinjaman kebajikan yang 

tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. 

Qardh merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya 

untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan 

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

qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang 

merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika 

peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal 

ini bank) dan hanya mengembalikan pokok utang pada waktu 

tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa 

sendiri dapat mengembalikan lebih besar. Rukun dari akad Qardh 

atau Qardhul Hasan dalam transaksi ada beberapa yaitu: 

a) Pelaku akad, yaitu muqtaridh (peminjam), pihak yang 

membutuhkan pihak yang memiliki dana, dan muqridh (pemberi 

pinjaman). 

b) Objek akad, yaitu gardh (dana) 

c) Tujuan, yaitu ‘iwad berupa pinjaman tanpa imbalan 
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d) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. 

Sedangkan syarat akad Qardh atau Qardhtul Hasan yang harus 

dipenuhi dalam transaksi, yaitu: 

a) Kerelaan kedua belah pihak; dan 

b) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. 

 

3) Akad Pola Bagi Hasil 

Perjanjian dan Akad bank syariah yang utama dan paling penting 

yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi 

hasil dengan prinsip mudharabah (trustee profit sharing) dan 

musyarakah (joint venture profit sharing). Musyarakah istilah yang 

sering dipakai dalam konteks pembiayaan Syariah. Istilah ini 

berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih 

umum digunakan dalam fikih Islam35. 

 

Musyarakah salah satu akad dan perjanjian bagi hasil ketika dua 

atau lebih pemilik modal bekerja sama sebagai mitra usaha, 

rnembiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra 

usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen 

perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak 

dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan 

dan dan perjanjian bagi mereka juga dapat meminta kompensasi 

untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha 

tersebut. 

 

Akad Musyarakah pada dasarnya sebagai perjanjian yang berjalan 

terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. 

Meskipun demikian, perjanjian akad musyarakah dapat diakhiri 

dengan tanpa menutup kegiatan usaha. Apabila usaha ditutup dan 

dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil 

likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Jika usaha terus 

beroperasi, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian 

 
35Usmani, M. Taqi. 1999. An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul 

Ma‟arif. 
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dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga 

yang disepakati bersama. 

 

 Adapun syarat dari akad musyarakah yaitu akad yang harus 

dilaksanakan dengan persetujuan para pihak tanpa adanya 

paksaan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, secara 

singkat akad mudharabah atau penanaman modal ialah 

penyerahan modal uang kepada orang yang beniaga sehingga ia 

mendapatkan persentase keuntungan.36 Suatu bentuk kontrak, 

akad mudharabah salah satu akad bagi hasil ketika pemilik modal 

atau shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100%) 

kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, 

untuk melakukan kegiatan bisnis yang produktif dengan syarat 

bahwa keuntungan yang di hasilkan akan dibagi di antara mereka 

sesuai kesepakatan yang ditentukan sebelumnya yang tertuang 

dalam akad. 

 

 Syarat dan rukun akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam 

kegiatan transaksi adalah: 

a) Pelaku akad, yaitu shahibul mal atau pemilik modal adalah 

pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan 

mudharib (pengelola atau manajemen perusahaan) adalah 

pihak yang ahli dalam berbisnis, tetapi tidak memiliki modal 

b) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan 

keuntungan (ribh) 

c) Shighah, yaitu ijab dan qabul 

 

Adapun syarat khusus yang harus dipenuhi dalam akad 

mudharabah salah satunya syarat modal dan keuntungan. Syarat 

modal yaitu; 

a) Modalnya harus berupa uang 

b) Modalnya harus jelas dan dapat diketahui jumlahnya 

 
36Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi. 2004. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. 

(Jakarta: Darul Haq) 



 
34 

 

 
 

c) Modalnya tunai bukan hutang 

d) Modalnya dapat diserahkan ke mitar kerja 

 

4) Akad Pola Jual Beli 

Dalam jual beli atau perdagangan secara terminologi fikih islam 

berarti tukar menukar barang atas dasar saling ridha atau rela 

untuk memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu 

yang diizinkan. Akad Murabahah salah satu istilah dalam fikih 

islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual 

menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 

tersebut, dan tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Adapun rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam 

kegiatan transaksi ada beberapa, yaitu: 

a) Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki 

barang dan jasa untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah 

pihak yang memerlukan barang dan jasa untuk dibeli 

b) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dana tasaman 

(harga) 

c) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

 

Ada beberapa syarat pokok murabahah antara lain yaitu: 

a) Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli ketika penjual 

secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan 

dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan 

menambahkan tingkat pendapatan dan keuntungan yang 

diharapkan. 

b) Tingkat keuntungan dan pendapatan dalam murabahah dapat 

ditentukan sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk 

persentase tertentu dari biaya. 

c) Semua biaya yang diberikan penjual dalam rangka memperoleh 

barang dan jasa, seperti biaya pengiriman, pajak dimasukkan 

ke dalam biaya perolehan, akan tetapi, pengeluaran yang 
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timbul karena usaha, tidak boleh dimasukkan dalam harga 

suatu transaksi. 

d) Murabahah akan sah apabila biaya perolehan barang dapat 

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

barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual. 

 

Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan 

penyerahan barang dan jasa di kemudian hari dengan harga, 

spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang 

jelas, serta disepakati sebelumnya dalam akad atau perjanjian. 

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi 

dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk 

pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat 

diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) 

lainnya barang-barang non fungible seperti batu mulia, lukisan 

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

dijadikan objek salam. Risiko barang yang diperjualbelikan masih 

berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang tersebut. 

Pihak pembeli berhak untuk memeriksa dan dapat menolak 

barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan 

spesifikasi awal yang disepakati.  

Syarat-syarat salam antara lain sebagai berikut: 

a) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada 

saat terjadi akad salam ditandatangani. 

b) Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komiditas atau 

barang yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan 

dengan tepat. 

c) Kualitas dari komoditas atau barang yang akan dijual dengan 

akad salam perlu mumpunyai spesifikasi yang jelas tanpa cacat 

yang dapat menimbulkan perselisihan. 

d) Ukuran kuantitas dari komoditas dan barang perlu disepakati 

dengan tegas 

e) Tempat dan tanggal penyerahan barang yang pasti harus 

ditetapkan dalam kontrak sebelumnya. 
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f) Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus di 

serhkan langsung. 

 

Istishna adalah memesan kepada perusahaan 

untuk  memproduksi barang atau komidatas tertentu untuk 

pembeli/ pemesan. Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli 

dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Jika perusahaan 

mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan 

bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad istishna muncul. 

Agar akad istishna menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal 

sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang 

jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna pembayaran 

dapat di muka, di cicil sampai selesai, atau di belakang.  

5. Akad Pola Sewa 

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah 

transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah biasa juga disebut sewa, 

jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu 

manfaat dengan imbalan jasa. 

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada 

mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tatapi merupakan 

aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan 

pembiayaan untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik 

dana kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian 

menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. 

Syarat harus dipenuhi agar hukum syarih dapar terpenuhi. 

a) Jasa dan manfaat yang akan diberikan oleh aset yang 

disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas 

oleh kedua belah pihak 

b) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang 

bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset 

tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa 

c) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan 

berhenti memberikan manfaat kepada penyewa 
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d) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang 

ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir 

e) Ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa dengan 

perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa 

diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih 

kepemilikan objek sewa. 

 

6. Akad Pola Lainnya 

   Wakalah atau biasa disebut perwakilan, dalah perlimpahan 

kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain. Adapun rukun 

dari akad ini yaitu : 

a) Pelaku akad, yaitu mewakil (pemberi kuasa) adalah pihak 

yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil 

(penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa; 

b) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan) 

c) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

 

Sedangkan syarat nya antara lain sebagai berikut: 

a) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan 

b) Tidak bertentangan dengan syariat islam 

    

   Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang 

diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. 

Adapun rukun dari akad kafalah yaitu: 

a) Pelaku akad, yaitu kafil (penanggung) adalah pihak yang 

menjamin dan makful (ditanggung), adalah pihak yang 

dijamin 

b) Objek akad, yaitu makful alaih (tertanggung) adalah objek 

penjamminan 

c) Shighah, yaitu ijab dan qabul 

 

Sedangkan syaratnya adalah: 

a) Objek akad harus jelas dan dapat dijaminkan 

b) Tidak bertentangan dengan syariat islam 
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       Hawalah adalah pengalihan utang/ piutang dari orang yang 

berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/ 

menerimanya. Adapun rukun dari akad hawalah yaitu: 

 

a) Pelaku akad yaitu muhal adalah pihak yang berhutang, muhil 

adalah pihak yang mempunyai piutang dan muhal ‘alaih adlaah 

pihak yang mengambil alih utang/piutang; 

b) Objek akad, yaitu muhal bih (utang) 

c) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

 

 Sedangkan syaratnya yaitu: 

a) Persetujuan para pihak terkait 

b) Kedudukan dan kewajiban para pihak 

 

Rahn  adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada 

pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas 

jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan 

tertentu dari pemberi amanah. Adapun rukun dari akad rahn yaitu: 

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

murtahin(penerima barang) 

b) Objek akad, yaitu marhun (barang jaminan) dan marhun bih 

(pembiayaan); dan 

c) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

 

Sedangakn syaratnya yaitu: 

a) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan 

b)  Penjualan jaminan 

 

Adapun jaul beli valuta dengan valuta lain. Rukun dari akad ini 

yaitu: 

1) Pelaku akad, yaitu penjuual adalah pihak yang memiliki valuta 

untuk dijual dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan 

akan membeli valuta 

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

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul 
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 Adapun syaratnya yaitu: 

a) Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus 

ditukarkan dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, 

pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar 

b) Waktu penyerahan 

Menurut Muhammad  Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul 

Bank Syariah: dari teori ke praktek, di samping harus memenuhi 

rukun jual beli, ada syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi 

sah sehingga tidak terjadi rusak pada akad tersebut. Adapun 

syarat-syarat Syarat Murabahah sebagai berikut: 

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

diterapkan.  

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 

atas barang sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian dilakukan secara utang. sehingga disini 

terlihat adanya unsur keterbukaan.37 

 

 

3. Perjanjian dalam KUH Perdata 

Pada tataran konsep perjanjian jual beli secara kredit, terlebih 

dahulu diuraikan mengenai perjanjian, asas-asas perjanjian, serta 

syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini dimaksudkan agar lebih 

mudah memahami pengertian perjanjian jual beli secara kredit. 

Dikatakan demikian karena perjanjian jual beli secara kredit tidak 

dapat dipisahkan dari pengertian perjanjian, dimana pengertian 

perjanjian pada umumnya  berlaku juga bagi pengertian perjanjian 

jual beli secara kredit begitu juga sahnya perjanjian jual beli secara 

kredit tidak dapat dipisahkan dari asas-asas perjanjian serta 

sahnya perjanjian pada umumnya. 

 
37Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah.., h. 102. 
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Buku III KUHPerdata mengenal dua kelompok perjanjian yaitu 

perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan perjanjian yang 

tidak dikenal dengan nama tertentu. Perbedaan dua golongan 

perjanjian ini bukan dimaksudkan untuk membedakan antara 

perjanjian yang timbul dalam praktek sehari-hari yang memakai 

atau diberi nama tertentu dengan yang tidak. Yang dimaksud 

perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diberikan 

nama dan pengaturan secara khusus dalam Buku III KUHPerdata 

titel V sampai dengan titel XVIII. Jadi perjanjian bernama adalah 

perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan 

mempunyai pengaturannya secara khusus dalam undang-undang. 

Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang belum 

mendapat pengaturannya secara khusus dalam undang-undang. 

Yang termasuk dalam perjanjian bernama adalah perjanjian jual 

beli, tukar menukar, sewa menyewa,  perjanjian pemborongan dan 

lain-lain. 

Dalam perjanjian merupakan terjemahan dari kata Overeenkomst 

yang terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Selengkapnya 

Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Difinisi di atas, tampak terlalu luas mengingat tidak disebutkan 

jenis perbuatan bagaimana, apakah semua perbuatan atau 

perbuatan hukum saja. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan hukum 

memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya ditujukan pada perbuatan 

hukum atau rechtshandeling dan tidak termasuk perbuatan nyata 

atau feitelijke handeling. 

Definisi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang tentang 

perjanjian atau overeenkomst, semula perjanjian dipandang 

sebagai satu perbuatan hukum yang bersisi dua. Yang dimaksud 

dengan suatu perbuatan hukum yang bersisi dua adalah 

perbuatan penawaran atau offer, dan penerimaan atau 

acceptance. Perbuatan-perbuatan hukum ini merupakan 

perbuatan pendahuluan sebelum terjadinya perjanjian. 
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Pandangan di atas telah mengalami perkembangan dimana 

perjanjian bukan dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang 

berisi dua tetapi perjanjiaan merupakan dua perbuatan yang 

masing-masing bersisi satu. Perbuatan yang dimaksud adalah 

pada satu sisi terdapat penawaran atau offer dan pada sisi lain 

terdapat peerbuatan penerimaan atau acceptance. 

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian  perjanjian adalah 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat menimbulkan akibat hukum”. Disebut hubungan hukum 

karena ada dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih.38 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa 

“perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau 

dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak 

melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji   itu ”.39 Dari pengertian-pengertian di atas, 

tampak jelas pengertian tentang perjanjian yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan praktek hukum karena didalamnya telah 

dijelaskan unsur hubungan hukum  dan akibat hukum yang dapat 

dipaksakan pada para pihak untuk melaksanakannya. Hubungan 

hukum ini terjadi karena adanya perbuatan hukum berdasarkan 

kata sepakat dari para pihak dengan tujuan melahirkan suatu 

prestasi. Di samping itu juga untuk melakukan suatu perjanjian, 

obyek dan subyek harus terang dan jelas untuk menjamin 

hubungan hukum dalam pengertian bahwa disatu sisi terdapat 

pihak yang harus melakuakan kewajiban, sedang dipihak lain 

berhak untuk menuntut isi perjanjian tersebut atau prestasi yang 

telah diperjanjikan. 

Mendukung pendapat di atas menurut Subekti (1998:1) 

merumuskan perjanjian sebagai berikut : Suatu perjanjian adalah 

 
38Sudikno Mertokusumo (2003:97-98) Mengenal Hukum Suatu Pengantar. 

Yogyakarta : Liberty. 
39Mariam Darus Badrulzaman. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : PT Citra 

Aditya Bakti 
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suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal”. 

Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah 

perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 

akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan 

Van Dunne (2003:16) perjanjian adalah suatu hubungan hukum 

antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.Teori baru tersebut tidak hanya 

melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat 

perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.  

Perjanjian menurut Salim H.S., SH.,. adalah  merupakan hubungan 

hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang subyek 

hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa 

subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga 

subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 

prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. 40 

Dari uraian di atas, diketahui bahwa setiap perjanjian adalah 

merupakan perbuatan hukum yang bersegi dua artinya dengan 

lahirnya perjanjian maka timbulah akibat hukum antara pembeli 

dengan penjual yang harus ditaati oleh kedua belah pihak dan 

sifatnya timbal balik. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa 

setiap perjanjian pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Perjanjian itu selalu menciptakan hubungan hukum 

b. Perjanjian menunjukan adanya kemampuan atau kewenangan 

menurut hukum 

c. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa 

pihak satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi 

yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu. Demikian pula sebaliknya. 

 
40H. Salim HS. 2005. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada 
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d. Dalam setiap perjanjian kreditur berhak atas prestasi dari 

debitur dan debitur berkewajiban memenuhinya 

e. Dalam perjanjian setiap pihak wajib dan bertanggung jawab 

melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah 

dibuatnya. 

 

4. Syarat Sahnya Berkontrak 

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat 

sahnya suatu perjanjian, yaitu: 

1) Adanya Kata Sepakat 

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat 

terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Pada 

dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian 

kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang 

dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika 

ia memang menghendaki apa yang disepakati.41 

Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat 

sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (overeenstemende 

wilsverklaring) anta pihak-pihak. Pernyataan pihak yang 

menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Dan pernyataan pihak 

yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran dan 

akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk 

menentukan lahirnya perjanjian. Di samping itu, kata sepakat 

dapat diungkapkan dalam berbagai cara, yaitu: 

a) Secara lisan 

b) Tertulis 

c) Dengan tanda 

d) Dengan simbol 

e) Dengan diam-diam 

 
41Mariam Darius Badrulzaman. “Perjanjian Buku (Standar); Perkembangannya di 

Indonesia” dalam Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan hokum 

tanpa editor. Bandung; Penerbit Alumni, 2001:75. 
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Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, Mariam 

Darus Badrulzaman mengemukakan beberapa teori mengenai 

lahirnya perjanjian tersebut, yaitu: 

a) Teori kehendak of will (wilstheorie) 

Menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak 

pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan 

surat. 

b) Teori Pengiriman (verzentheorie) 

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak 

yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. 

c) Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) 

Mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya 

sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima; dan 

 

d) Teori Kepercayaan (vertrowenstheorie) 

Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan 

kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.  

 

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat  kehendak atau kata 

sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah 

ini: 

a.  Paksaan (dwang) 

Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi 

kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di 

dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-

undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan 

kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu 

setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain 

memberikan hak, kewenangan ataupun hak istimewanya. Paksaan 

dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara 

atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang 

tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda 

atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan 

lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, 

penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan 

takut, dan lain-lain. 
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Menurut Sudargo, paksaan (duress) adalah setiap tindakan intimidasi 

mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat 

dibuat penuntutan terhadapnya. Akan tetapi jika ancaman kejahatan 

fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh 

hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi 

hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain 

itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di 

bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan 

mental. 

b.  Penipuan (Bedrog) 

Penipuan (fraud) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 

1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan 

merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada 

penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan 

yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena 

adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan 

dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada 

penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan 

gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu 

kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya 

pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian 

kebohongan (samenweefsel van verdichtselen), serangkaian cerita 

yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu. 

Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud 

jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. 

Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain 

dan membuat mereka menandatangani perjanjian itu. Pernyataan 

yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini 

harus disertai dengan tindakan yang menipu. Tindakan penipuan 

tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam 

kontrak, seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah 

mempunyai maksud atau niat untuk menipu, dan tindakan itu 

harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat–

contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin (kelalaian 

untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat 
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tersembunyi pada suatu benda bukan merupakan penipuan 

karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya 

merupakan kelalaian belaka). Selain itu tindakan tersebut 

haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan 

membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri 

dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang 

bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam 

menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) 

sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud 

agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang 

dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. 

Kontrak yang mempunyai unsur penipuan di dalamnya  tidak 

membuat kontrak tersebut batal demi hukum (null and void) 

melainkan kontrak tersebut hanya dapat dibatalkan (voidable). Hal 

ini berarti selama pihak yang dirugikan tidak menuntut ke 

pengadilan yang berwenang maka kontrak tersebut masih tetap 

sah. 

c.   Kesesatan atau Kekeliruan (Dwaling), 

Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki 

persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat 

dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan, yang pertama 

yaitu error in personal, yaitu kekeliruan pada orangnya, contohnya, 

sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi 

kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak 

terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Yang 

kedua adalah error in substantia yaitu kekeliruan yang berkaitan 

dengan karakteristik suatu benda, contohnya seseorang yang 

membeli lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian setelah sampai 

di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi 

adalah lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah.42  

 
42 Sudarya Gautama. Himpunan Peraturan-Peraturan Baru Bidang Hukum 

Ekonomi yang Penting Untuk Sehari-hari. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001: 71-74 
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Di dalam kasus yang lain, agar suatu perjanjian dapat dibatalkan, 

tahu kurang lebih harus mengetahui bahwa rekannya telah 

membuat perjanjian atas dasar kekeliruan dalam hal 

mengidentifikasi subjek atau orangnya. 

d.   Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheiden) 

Penyalahgunaan Keadaan (Undue influence) merupakan suatu 

konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. 

Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat 

sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang 

dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan Keadaan ada 

ketika pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat 

perjanjian dengan cara di bawah paksaan atau pengaruh terror 

yang ekstrim atau ancaman, atau paksaan penahanan jangka 

pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan 

Keadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, 

akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana 

kehendak seseorang tersebut memiliki kewenangan yang 

berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan 

perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau akan berbuat sesuatu 

jika setelahnya dia akan merasa bebas. 

Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu: 

Pertama di mana seseorang menggunakan posisi psikologis 

dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan 

pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di 

mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. Kedua, di 

mana seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan 

kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk 

membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi 

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian 

yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, 

hanya saja, pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan 

yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan 

perjanjian. Sehubungan dengan ini, 1321 KUHPerdata 

menyatakan bahwa jika di dalam suatu perjanjian terdapat 

kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam 
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perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antar para pihak 

dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan. 

Persyaratan adanya kata sepakat dalam perjanjian tersebut di 

dalam sistem hukum Common Law dikenal dengan istilah 

agreement atau assent. Section 23 American Restatement 

(second) menyatakan bahwa hal yang penting dalam suatu 

transaksi adalah bahwa masing-masing pihak menyatakan 

persetujuannya sesuai dengan pernyataan pihak lawannya. 

2) Kecakapan untuk Membuat Perikatan 

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut 

undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 

menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk 

membuat perjanjian, yakni: 

a) Orang yang belum dewasa (persons under 21 years of age) 

b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele or 

conservatorship); dan 

c) Perempuan yang sudah menikah 

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa 

jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah 

menikah. Kemudian  berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-

Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang 

ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau 

wali sampai dia berusia 18 tahun. 

Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) 

UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak 

(suami atau isteri) berhak melakukan perbuatan hukum. 

 

3)  Suatu Hal Tertentu 

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal 

tertentu (een bepaald onderwerp), suatu hal tertentu adalah hal bisa 

ditentukan jenisnya (determinable). Pasal 1333 KUHPerdata 
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menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu 

benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu 

perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian 

haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti 

bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit 

dapat ditentukan jenisnya (determinable). 

Istilah barang yang dimaksud di sini yang dalam bahasa Belanda 

disebut sebagai zaak. Zaak dalam bahasa Belanda tidak hanya 

berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas 

lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian itu tidak 

hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. 

Secara umum, suatu hal tertentu dalam kontrak dapat berupa hak, 

jasa, benda atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, 

asalkan dapat ditentukan jenisnya (determinable). Perjanjian untuk 

menjual sebuah lukisan yang belum dilukis adalah sah. Akan tetapi, 

suatu kontrak dapat menjadi batal ketika batas waktu suatu kontrak 

telah habis dan kontrak tersebut belum terpenuhi. 

J. Satrio menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan suatu hal 

tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi (performance). Isi 

prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan 

jenisnya (determinable). 

KUHPerdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak 

harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. 

Sebagai contohnya perjanjian untuk ‘panen tembakau dari suatu 

ladang dalam tahun berikutnya’ adalah sah. 

4) Kausa Hukum yang Halal 

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa 

hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau 

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka 

perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian 

untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, 

maka kontrak ini tidak sah. 
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Menurut Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa 

suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

 Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, 

jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya 

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk 

menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan 

kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yang mudah, karena istilah 

kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda 

antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara 

kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian 

orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai 

dengan perkembangan jaman. 

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang jika bertentangan 

dengan ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum 

sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan 

umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga 

keresahan dalam masalah ketatanegaraan. Di dalam konteks 

Hukum Perdata internasional (HPI), ketertiban umum dapat 

dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu 

negara. 

Kausa hukum yang halal di dalam sistem Common Law dikenal 

dengan istilah legality yang dikaitkan dengan public policy. Suatu 

kontrak dapat menjadi tidak (illegal) jika bertentangan dengan 

public policy. Walaupun, sampai sekarang belum ada definisi 

public policy yang diterima secara luas, pengadilan memutuskan 

bahwa suatu kontrak bertentangan dengan public policy jika 

berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan 

dan kesejahteraan masyarakat (public’s safety and welfare).43 

5. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)   

Sebagai sarana untuk mengalihkan hak atas suatu benda, kontrak 

sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi sampai sekarang. 

 
43Satrio J, Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya, Bandung 

Alumni.1999:37-38 
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Melalui rentang waktu yang cukup panjang Itu, nama eksistensi 

kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam berbagai 

masyarakat telah mengalami masa pasang-surut. Adakalanya 

kebebasan berkontrak ini dipandang sebagai salah satu hak asasi 

manusia yang paling pokok, sehingga berlaku secara absolut 

(mutlak). Sebaliknya pada waktu yang lain, kebebasan berkontrak 

dipandang bersifat relatif, artinya diakui sejauh tidak melanggar 

ketertiban umum atau kepentingan masyarakat. 

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas 

kebebasan berkontrak sebagai berikut44 : 

a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin 

membuat perjanjian; 

c) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan 

dibuatnya; 

d) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian; 

e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian 

f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan 

undang-undang yang bersifat opsional (aanvullen, optional). 

 Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku 

juga dalam berbagai sistem huk perjanjian di negara-negara lain 

dan memiliki ruang lingkup yang sama. 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui asas kebebasan 

berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang 

dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. 

 Menurut sejarahnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang 

mencerminkan tipe perjanjian pada waktu itu yang berpijak pada 

Revolusi Perancis, bahwa individu sebagai dasar dari semua 

kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi, bahwa orang 

juga bebas untuk mengikat diri dengan orang lain, kapan dan 

bagaimana yang diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak 

yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 

 
44Sutan Remy S. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Simbang Bagi 

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.1993:57-60 
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Hukum Romawi sendiri tidak mengenal adanya kebebasan 

berkontrak. Menurut Hukum Romawi, untuk membuat suatu 

perjanjian yang sempurna tidak cukup dengan persesuaian 

kehendak saja, kecuali dalam empat hal, yaitu: perjanjian jual beli, 

sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan memberi beban atau 

perintah (lastgeving). Selain keempat jenis perjanjian itu semua 

perjanjian harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang 

disebut causa civilis oligandi, yaitu untuk mencapai kesepakatan 

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

tulisan tertentu (literis) dan disertai pula penyerahan suatu benda 

(re). 

Jadi, konsensus atau persesuaian kehendak saja belum cukup 

untuk terjadinya perjanjian. Tetapi kemudian dalam 

perkembangan lebih lanjut telah terjadi dalam Hukum Kanonik 

dengan suatu asas, bahwa setiap perjanjian meskipun tanpa 

bentuk tertentu adalah mengikat para pihak, yang disokong oleh 

moral agama Nasrani yang menghendaki bahwa kata-kata yang 

telah diucapkan tetap dilaksanakan. Dengan demikian kebebasan 

berkontrak telah dimulai dalam hukum Kanonik. 

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat 

menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas 

kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar 

(bargaining position) para pihak yang seimbang. Dalam 

kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) 

dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul 

seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih 

tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang 

demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti 

kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan 

demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi 

atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk 

melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dapat 

dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. 



 
53 

 

 
 

Pasal 1320 KUHPerdata sendiri sebenarnya membatasi asas 

kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya 

perjanjian yang harus memenuhi kondisi: 

a) Adanya persetujuan atau kata sepakat para pihak; 

b) Kecakapan untuk membuat perjanjian; 

c) Adanya objek tertentu; dan 

d) Ada kausa hukum yang halal. 

 

6. Sumber Hukum Kontrak 

 Sumber Hukum Kontrak yang utama dalam Sistem Hukum 

Indonesia ada 2 (dua) macam, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. 

Sumber onse kontrak yang tertulis ini adalah Buku III KUH Perdata, 

sedangkan sumber onse kontrak tidak tertulis adalah Hukum Adat. 

 Buku III KUH Perdata ini berjudul Tentang Perikatan (van 

Verbintenissen), dimulai dengan Pasal 1233 yang menegaskan 

bahwa, suatu perikatan lahir dari kontrak atau undang-undang. 

Penegasan ini penting, sebab baik kontrak maupun undang-

undang merupakan sumber perikatan utama yang mempunyai 

implikasi yang sangat luas terhadap berbagai macam hubungan 

onse dan implementasinya, utamanya apabila memerlukan sanksi, 

onse. 

Hukum Kontrak Indonesia memberikan kebebasan kepada tiap 

orang yang dapat melakukan perbuatan onse untuk menutup 

kontrak tentang apa saja yang mereka inginkan. Namun demikian, 

apa yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan 

kaidah-kaidah onse yang bersifat memaksa, kaidah-kaidah agama, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. Setiap orang dibolehkan 

membuat peraturan sendiri mengenai kontrak yang dibuatnya 

dengan menyampingkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 

pasal-pasal yang mengatur mengenai kontrak dalam Buku III KUH 

Perdata. 

Apakah para pihak dalam suatu kontrak membuat peraturannya 

sendiri, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata itu 

bersifat pelengkap saja. Artinya, apabila para pihak tersebut tidak 

mengatur sendiri mengenai suatu hal tertentu, maka berlakulah 
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ketentuan dalam Buku III KUH Perdata. Oleh sebab itu, dikatakan 

bahwa Hukum Kontrak menganut  onsen terbuka. Sebab 

ketentuan-ketentuan yang ada tidak membatasi secara kuat 

kehendak para pihak dalam mengadakan suatu kontrak bagi 

dirinya sendiri (Subekti,1984:13)45 

Begitu pula adanya beberapa jenis kontrak yang disebut dalam 

Buku III KUH Perdata itu tidak berarti bahwa hanya jenis-jenis 

kontrak itu saja yang boleh diadakan oleh para pihak yang 

dimaksud mengadakan kontrak. Tetapi, kontrak-kontrak ini 

hanyalah jenis-jenis kontrak yang sudah dikenal pada saat 

dibuatnya undang-undang tersebut lebih dari satu abad yang lalu. 

Karena itu, tidak tertutup kesempatan bagi siapa saja untuk 

membuat suatu kontrak yang lain dari pada apa yang ada dalam 

undang-undang itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

pihak. 

Dengan menganut onsen terbuka, Hukum Kontrak dapat 

berkembang secara bebas dan lebih cepat dari pada onse lain 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang dinamis. 

Inti dari sistim terbuka ini adalah asas kebebasan berkontrak. 

Adanya asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari pasal 

1338 ayat (1) KUH Perdata, sebagai berikut :  

“Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

 Berdasarkan pasal ini semua orang dapat membuat kontrak 

tentang apa, dengan siapa, dan dalam bentuk apa saja yang 

mereka inginkan. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang 

tidak dilarang oleh onse, agama, kesusilaan, dan tidak melanggar 

ketertiban umum dapat dijadikan sebagai obyek kontrak. 

 Kebebasan berkontrak ini ada hubungannya dengan suatu asas 

onse bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di 

depan onse (equality before the law), yang dalam Hukum Barat 

dikaitkan secara erat dengan hak asasi manusia. Kebebasan 

 
45Subekti. Pembinaan Hukum Nasional. Alumni. Bandung. 1981, hal. 13 
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berkontrak dengan berbagai implikasinya merupakan konkretisasi 

dari asas yang bersifat umum ini. Salah satu implikasi dari 

kebebasan berkontrak ini adalah bahwa onse tidak 

memperhatikan adanya perbedaan onsen, ekonomi, dan 

kedudukan dari pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Ini 

merupakan refleksi dari faham onsensus dalam onse, yang 

akibatnya dapat saja berlawanan dengan tujuan onse itu sendiri. 

Kita memang mengakui bahwa kebebasan berkontrak tetap 

diperlukan sebagai suatu asas umum dari Hukum Kontrak yang 

onsen. Tetapi, juga perlu pembatasan-pembatasan melalui 

peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang 

mempunyai kedudukan dan kemampuan yang lemah. Tanpa 

pembatasan kebebasan berkontrak akan terpeliharalah ketidak-

seimbangan dalam berbagai kontrak komersial dalam masyarakat. 

Sebab, tidak mungkin semua orang akan mencapai suatu 

kedudukan atau kemampuan yang sama. 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

Aspek Perlindungan Hukum Nasabah  

Bank Syariah 

 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
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Hukum merupakan perlin dungan terhadap kepentingan setiap 

manusia yang berbentuk norma. Hukum sebagai peraturan 

ataupun norma yang isinya bersifat umum dan normatif, karena 

berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena sebagai penentu 

apa yang tidak dan boleh dilakukan, serta sebagai penentu 

pelaksanaan kepatuhan pada norma46. Menurut Sudikno 

Mertokusumo, hukum mempunyai tujuan untuk mencapai suatu 

ketertiban masyarakat sehingga diharapkan semua kepentingan 

manusia terlindungi dalam mencapai suatu tujuan dan bertugas 

membagi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu dalam 

masyarakat, membagi kewenangan dan penyelesaian masalah 

hukum harus diutamakan serta harus bisa memelihara kepastian 

hukum. Menurut Subekti, tujuan dari hukum yaitu untuk mengabdi 

pada Negara, yaitu memberikan kemakmuran serta kesejahteraan 

bagi rakyatnya47. Dalam arti yang lain perlindungan hukum bisa 

diartikan sebagai perbuatan untuk melindungi subjek hukum 

dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan 

sanksi. Kesimpulan dari hal tersebut, perlindungan hukum 

merupakan sebagai sesuatu yang diberikan pada subjek hukum 

berbentuk perangkat hukum, baik bersifat preventif maupun 

represif, serta dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. 

Beberapa pengertian perlindungan hukum menurut ahli:  

a) Menurut Satjipto Raharjo48 Perlindungan hukum merupakan 

pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain 

dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka bisa 

menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. 

 
46 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. (Yogyakarta: Liberty, 2003). h. 

39 

47 Sudikno Mertokusumo. 2003. Op. Cit. h. 61 
48Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). h. 53 
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b) Menurut Paton49. Kepentingan merupakan sasaran hak, tidak 

semata-mata dilindungi oleh hukum, melainkan karena adanya 

pengakuan terhadap hal tersebut.  

c) Menurut Setiono50. Perlindungan Hukum adalah upaya 

perlindungan kepada rakyat dari perbuatan kesewenangan 

penguasa yang tidak patuh pada aturan hukum yang berlaku. 

Agar ketertiban dan keamanan di lingkup masyarakat dapat 

terwujud, sehingga dapat menikmati martabatnya sebagai 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

Menurut Hadjon51. Perlindungan hukum meliputi dua hal yaitu: 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum 

yang memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa 

mengajukan keberatan atau suatu pendapat sebelum suatu 

keputusan dari pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. 

Perlindungan hukum ini bertujuan mencegah terjadi suatu 

sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini bisa 

menjadikan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam hal 

mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan asas freies 

emessen dan rakyat dapat mengajukan keberatan. Perlindungan 

hukum preventif dapat dilakukan dengan: 

a. Pembinaan 

b. Pengawasan  

c. Peraturan Perundang-Undangan 

 

2. Perlindungan Hukum Represif 

 
49Satjipto Rahardjo. 2000. Ibid. h. 53 

50Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta: Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret) h. 3 
51 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. 

(Surabaya: Bina Ilmu). h. 29  
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Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum 

dalam penyelesaian sengketa52. Perlindungan hukum represif 

dapat dilakukan dengan: 

a. Penindakan 

b. Pemberian Sanksi 

Dari sisi eksistensiya, hukum Islam di Indonesia terbagi ke dalam 

dua bagian, yaitu hukum yang bersifat normatif dan hukum yang 

bersifat formal. Keduanya merupakan hukum positif di Indonesia, 

karena berlakunya bersifat yuridis normatif, yaitu di dasarkan pada 

peraturan perundang-undangan, dan bersifat yuridis formal, yaitu 

berlaku ditunjuk oleh perundang-undangan atau sudah menjadi 

perundang-undangan. 

Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD 1945 

pasal 29, Ketentuan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan 

menyatakan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada 

dasarnya mengandung tiga makna53, Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan yang di ubah dengan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-

undang No 21 Tahun 2008 tetang perbankan syariah. KUH 

Perdata pasal 1338 bahwa semua persetujuan yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya, dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 

6/24/PBI/2004 tertanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Dan untuk BPRS yaitu Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 

6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 tentang Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah. 

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah 

untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu 

ditelusuri melalui sumber-sumber data yang dikelola oleh Bank 

 
52 Philipus M. Hadjon. 1987. Ibid. h. 29 

53Agustianto, Opini Republika 4 Februari 2008 
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Indonesia. Bank Indonesia yang merupakan lembaga Independent 

sebagai Bank Sentral yang memeliki tanggung jawab salah 

satunya sebagai pengawas dan pembina bank dapat dijadikan 

sumber yang sentralistik pada saat ini. Bentuk dan sifat hubungan 

hukum antara bank dengan kreditur dalam praktek perbankan, 

bahwa nasabah bank dapat dibedakan menjadi 3 (tiga); nasabah 

penyimpan dana/kreditur, nasabah penerima dana/debitur, 

nasabah pengguna jasa bank. Dalam kegiatan usaha bank 

ketiganya disebut sebagai nasabah yang melakukan hubungan 

hukum dengan bank. 

2. Sistem Perlidungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank 

Syariah 

Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU 

dan perundang-undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip 

syariah, di dalam perbankan syariah juga terdapat sistem 

perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem itu dapat 

dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta 

hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank 

sentral. 

1 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Melalui Undang-undang 

Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlidungan 

konsumen bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang 

perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya 

UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-

undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen 

antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung 

hukum (umbrella act) di bidang konsumen dengan tidak 

menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-
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undangan lain yang materinya memberikan perlindungan 

hukum terhadap konsumen. Dalam memberikan perlindungan 

terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang 

perkreditan direalisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam 

pemberian kredit. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Ditinjau dari 

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan. 

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah 

bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para 

nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (Law as a tool 

of social engineering) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran 

undang-undang maupun peraturan bank Indonesia (PBI) 

terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat 

memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Perlindungan 

nasabah bank syariah dengan program pengaturan perbankan 

oleh Bank Indonesia BI sebagai subyek pengawasan telah 

merancang program pengawasan melalui sebuah lembaga yang 

disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang 

bertugas menyusun program, target dan skedul pelaksanaan 

pengawasan perbankan pada periode tertentu. Di samping 

menyusun program pengawasan, API juga membuat pengaturan 

yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank 

yang dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. 

Pelaksanaan perlindungan terhadap nasabah bank syariah 

sesuai PBI No.6/24/PBI/2004 kegiatan usaha bank syariah 

yaitu bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-

hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan 

usaha bank yang merupakan sumber pendapatan lainnya yang 

sangat potensial pada era globalisasi adalah perdagangan surat 

berharga di pasar uang, pasar modal serta mengembangkan 

jasa pelayanan terhadap nasabah yang lebih inovatif antara lain 

membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah, 

membantu menyusun administrasi nasabah. Dalam kegiatan 
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tersebut bank semakin mampu bersaing dalam menjaring 

nasabah dengan bank lain karena memiliki spesifikasi dalam 

meningkatkan urusan bisnis nasabah. Pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia hubungan 

hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau 

deposan merupakan perjanjian antara pemberi 

dana/penananam dana dengan bank sebagai pengelola 

dengan prisip PLS /bagi hasil dan konsekuensi masing-masing 

pihak. Dalam KUH Perdata pasal 1765 merupakan cermin 

perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan 

nasabah, sedangkan nasabah penyimpan dana atau deposan 

hanya bersedia menyimpan dananya pada bank yang 

bersangkutan apabila nasabah deposan percaya bahwa bank 

yang bersangkutan mampu untuk membayar kembali dana itu 

apabila ditagih. Selanjutnya dalam sistem bank syariah, 

Pengertian Mudharabah dan Musyarakah sebagai berikut; 

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu 

pihak yang disebut rab al-mal (investor) mempercayakan uang 

kepada pihak kedua, yang disebut mudlarib, untuk tujuan 

usaha dagang. Musyarakah ( kemitraan ) adalah dasar kedua 

dari konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan Islam. 

Musyarakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh 

para mitra yang setara, artinya, kedua belah pihak sepakat 

dengan syarat-syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh 

mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain. Selain 

itu dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, ditetapkan dengan dimensi hukum 

memandang nasabah sebagai konsumen perbankan. 

Berdasarkan hal tersebut bahwa keunikan tersendiri bank 

dengan prinsip syariah memiliki kandungan filosofis yang 

sangat tinggi karena dengan adanya bargaining positition antar 

pihak menjadikan nuansa bisnis yang melalui perbankan 

syariah akan menjadi bersifat adil dan nyaman karena pihak-
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pihak tersebut sepakat atas pembagian konsekuensi logis yang 

akan diterima. 

3. Perlindungan Nasabah Bank Syariah Berdasarkan Perundang-

Undangan  

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, asas dari kegiatan 

usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi 

ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan 

berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak 

mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan 

kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan 

demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai 

keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.  

Aturan dan mekanisme pengesahan dari otoritas fatwa tentang 

kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan 

prinsip syariah, otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian 

produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah diatur 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 - 

Komite Perbankan Syariah, , merupakan aturan dan mekanisme 

pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk 

perbankan syariah. Secara normatif peraturan BI di atas 

mengandung norma hukum yang harus ditaati untuk mencapai 

ketertiban hukum, karena pada prinsipnya tujuan sebuah 

pengaturan adalah untuk mencapai ketertiban. Oleh karena itu, 

pelanggaran terhadap mekanisme yang sudah diatur adalah 

hilangnya ketertiban hukum yang secara konstruktif dibangun 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, mediasi 

(Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang 

melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang 

bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk 

kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh 

permasalahan yang disengketakan. Adapun yang menjadi 

penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut 

dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006. 
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Sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan Bank 

sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa 

perbankan serta mekanisme penetapan opini syariah compliance. 

Karakteristik operasional perbankan syariah secara ideal memiliki 

ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana 

maupun dalam kegiatan financing. Akad yang lazimnya digunakan 

adalah mudarabah dan musyarakah. Dalam hal ini, manajemen 

bank syariah bertindak selaku mudarib dari dua pihak sekaligus 

yaitu pemilik bank dan deposan (investor) yang memiliki hak yang 

berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dari 

manajemen bank dalam memperlakukan kedua pihak. Kontrak 

mudharabah adalah instrumen keuangan dengan prinsip bagi 

hasil yang hak dari deposan (investor) tersebut tidak persis sama 

dengan hak deposan bank konvensional atapun pemegang 

saham.  

 

Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan menurut Undang-undang 

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Mekanisme 

perbankan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia adalah sebagai berikut;  

a. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai 

dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang 

untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin 

atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan 

penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan 

laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat 

pembayaran.  

b. Tugas mengatur dan mengawasi Bank pengaturan dan 

pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank 

Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. 

Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia 
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menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas 

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, 

melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi 

terhadap bank (Psl.24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang 

menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat 

prinsip kehatihatian (Psl.25). Pengawasan yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak 

langsung (Psl. 27). 

Merujuk pada Undang-Undang, regulasi, maupun peraturan 

yang bersumber dari Hukum Islam yang sudah dipositivisasi 

untuk dijadikan sebagai pijakan hukum penyelenggaraan 

bisnis syariah. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang 

No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-

Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, 

beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang bank 

syariah, regulasi di sektor pasar modal syariah dan 

sebagainya. Aturan-aturan tersebut jika ditelisik banyak 

bersumber dari ajaran Islam yang telah dituangkan dalam 

Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN). 

Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan menurut Undang-

undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

Mekanisme perbankan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut;  

c. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai 

dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang 

untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin 

atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan 

penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan 
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laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat 

pembayaran.  

d. Tugas mengatur dan mengawasi Bank pengaturan dan 

pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka 

melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, 

memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan 

usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta 

mengenakan sanksi terhadap bank (Psl.24). Selain itu, Bank 

Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan 

perbankan yang memuat prinsip kehatihatian (Psl.25). 

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi 

pengawasan langsung dan tidak langsung (Psl. 27). 

Merujuk pada Undang-Undang, regulasi, maupun peraturan yang 

bersumber dari Hukum Islam yang sudah dipositivisasi untuk 

dijadikan sebagai pijakan hukum penyelenggaraan bisnis syariah. 

Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah, beberapa Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) tentang bank syariah, regulasi di sektor pasar 

modal syariah dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut jika ditelisik 

banyak bersumber dari ajaran Islam yang telah dituangkan dalam 

Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN). 

Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan 

prinsip dan sistem syariah. Bagi nasabah, niat mereka dalam 

memilih bank syariah sebagai tempat menyimpan dana 

didasarkan adanya penilaian terhadap bank syariah yang berjalan 

sesuai dengan ketentuan agama, sehingga dapat memberikan 

jaminan dunia akhirat bagi nasabah. Namun demikian, dalam 

prakteknya dimungkinkan adanya kesalahan penerapan prinsip 

syariah, sehingga bank syariah berjalan justru tidak sesuai dengan 

prinsip dan kaidah syariah. 
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Perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan 

yang bersifat syar’i. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih 

baik, serta penilaian kinerja akan dapat mendorong bank syariah 

melanggar ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi 

pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang 

rendah. Oleh karena itu, tidak heran, jika masih banyak 

ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh 

perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah 

atau membuka unit usaha syariah. 

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam 

penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut 

Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) No.Kep-98/MUI/III/ 2001 bahwa DSN 

memberikan tugas kepada DPS sebagai berikut:  

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga 

keuangan syariah. 

2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan 

syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan 

kepada DSN. 

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga 

keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-

kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. 

4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan 

dengan DSN. 

Undang-Undang Pebankan yang berlaku di Indonesia tidak 

memberikan regulasi yang tegas mengenai perlindungan hukum 

nasabah atas kegagalan bank (bank failure) atau atas praktik-

praktik perbankan yang tidak sehat. Padahal kedua masalah 

tersebut akan membuat resah nasabah. Perlindungan hukum yang 

diamanahkan Undang-Undang Perbankan tidak dapat dipisahkan 

dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem perbankan 

nasional. 
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Suatu bank dikatakan bermasalah apabila bank mengalami suatu 

kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. 

Kesulitan tersebut dapat berupa kondisi usaha bank yang semakin 

memburuk dengan ditandainya menurunnya permodalan, kualitas 

aset, likuiditas, dan lain sebagainya, hal tersebut karena 

kurangnya pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian 

dan asas perbankan yang sehat. 

4) Perlindungan Nasabah Perbankan Oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) 

Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan 

oleh otoritas jasa keuangan. Pengawasan perbankan ini bertujuan 

untuk meningkatkan  independensi dan efektivitas  pengawasan  

perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak 

tanggal 1 Januari 2014 dan beralih   kepada   Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Hal ini dicapai dengan peningkatkan kompetensi  

pemeriksa bank, peningkatan  koordinasi antar lembaga 

pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, 

peningkatkan efektivitas enforcement, dan   konsolidasi organisasi 

sektor perbankan. Dalam jangka waktu ke depan  diharapkan  

fungsi pengawasan  bank  yang  dilakukan  oleh  OJK  akan  lebih  

efektif  dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh 

otoritas pengawas di negara lain. 

Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10  Tahun  1998 bank  wajib  memelihara  kesehatannya. 

Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja 

bank merupakan   sarana   bagi   otoritas   pengawas   dalam   

menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. 

Selain itu, kesehatan bank  juga  menjadi  kepentingan  semua  

pihak  terkait,  baik  pemilik, pengelola   (manajemen),   dan   

masyarakat   pengguna   jasa   bank. Perkembangan  industri  

perbankan,  terutama  produk  dan  jasa  yang semakin  kompleks  

dan  beragam  dapat  meningkatkan  eksposur yang artinya  
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sumber-sumber risiko  dan  profil  risiko  bank. Sejalan  dengan itu  

pendekatan  penilaian  secara  internasional  juga  mengarah  

pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko.54 

Fungsi kontrol (pengawasan ) Bank Indonesia (BI) terhadap Bank 

Syariah adalah Perlidungan Nasabah Bank Syariah, diwujudkan 

dalam beberapa hal, yaitu;  

1) Melakukan pengaturan perbankan.  

2) Melakukan pengawasan berdasarkan program pengawasan 

yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API). 

Pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap bank syariah 

dalam melaksanakan prinsip syariah, diprogramkan oleh Bank 

Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral yang dirancang secara umum 

untuk semua bank maupun hal-hal yang khusus mengenai bank 

syariah. Secara umum pengawasan terhadap perbankan syariah 

sama dengan pengawasan pada perbankan konvensional, yaitu 

berdasarkan pada Program pengawasan Bank Indonesia (BI) 

terhadap seluruh perbankan di Indonesia. 

Manfaat dan tujuan pengaturan dan pengawasan Bank 

pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk 

mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai, Lembaga 

kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga 

penghimpun dan menyalurkan dana, pelaksana kebijakan 

moneter, lembaga yang ikut berperan dalam membantu 

pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem 

perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh 

maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan 

masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan 

bermanfaat bagi perekonomian nasional, Untuk mencapai tujuan 

tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan 

 
54Sentosa Sembiring, 2010, Hukum Perbankan, Makasar, Mandar Maju, 

Bandung, h.8. 
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kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), 

kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking), dan 

pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan 

secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self 

regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya 

dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. 

Perlindungan nasabah Bank syariah yang dilaksanakan oleh 

otoritas jasa keuangan (ojk) sebagai subyek pengawasan telah 

merancang program pengawasan melalui sebuah lembaga yang 

disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang 

bertugas menyusun program, target dan skedul pelaksanaan 

pengawasan perbankan pada periode tertentu. Selain itu, 

menyusun program pengawasan, API juga membuat pengaturan 

yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank yang 

dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. 
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Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(Basyarnas) 

 

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur BASYARNAS (Badan 

Arbitrase Syariah Nasional) 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan 

lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia 

berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadi sengketa muamalat 

yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, 

jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia dan Bank perkreditan Rakyat Syariah. 

Lembaga Arbitrase Syariah merupakan salah satu lembaga dalam 

penyelesaian sengketa secara syariah antara kedua belah pihak di 

jalur pengendalian untuk mencapai kesepakatan masalah ketika 

upaya mufakat tidak tercapai. 

Peran badan arbitrase syariah nasional dapat memberikan suatu 

rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang 

mengikat adanya suatu persoalan tetentu yang berkenaan dengan 

pelaksanaan perjanjian atas permintaan para pihak yang 

mengadakan perjanjian untuk deselesaikan. Apabila jalur arbitrase 

tidak dapat menyelesaikan perselihan, maka lembaga peradilan 

adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim 

harus memperhatian rujukan yang berasal dari arbiter yang 

sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan 

pertimbangan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian. 

Pada ketentuan badan arbitrase syariah nasional, dalam 

keputusan pendamaian harus dijalankan dengan cara sukarela. 

Sekiranya tidak dijalankan menurut ketentuan hukum yang ada di 

Indoensia, maka eksekusi akan dijalankan melalui Pengadilan 

Negeri setempat. Kewenangan Pengadilan Negeri tentunya 

sebatas dalam pelaksanaan eksekusi saja, tanpa harus mengolah 
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atau memeriksa ulang kembali kasus yang sudah diselesaikan 

arbiter. Sistem hukum seperti ini sering menjadi perdebatan di 

kalangan pemerhati hukum khususnya perjanjian dan 

perdagangan, baik hukum konvensional maupun syariah dan 

cenderung dipandang sebagai salah satu kelemahan penyelesaian 

hukum melalui lembaga arbitrase.55 

Pada realitanya keberadaan BASYARNAS sebagai lembaga 

arbitrase syariah di Indonesia saat ini belum maksimal dari aspek 

keberadaan dan perkembangannya seperti perkembangan 

lembaga industri dan keuangan syariah. Ia masih memerlukan 

peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia. 

Karena untuk dipercayai oleh masyarakat, lembaga ini harus 

mempunyai penampilan yang baik dan yang selalu dapat melayani 

pihak yang berkepentingan. Kondisi dan keadaan internal yang 

baik dan representatif, perlu juga didukung dengan pemberdaya 

hukum (law enforcement) dari pemerintah, seperti tentang 

keputusan final dan mengikat (final and binding) dalam 

penyelesaian perkara. Pihak pengadilan Negeri juga dapat 

memaksa pihak yang tidak mau melaksanakan eksekusi dan 

menolak apabila pihak tersebut mengajukan kembali kasusnya ke 

pengadilan. Hal ini dapat menjadikan BASYARNAS lebih berwibawa 

dan dianggap sangat diperlukan oleh pihak yang bersengketa.56 

Dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (20) 

tersebut, jelas bahwa keberadaan ”lembaga yang bertujuan untuk 

menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara dua 

pihak yang mengadakan perjanjian bisnis dan perdagangan”, 

sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah 

diakui oleh negara kita. Pada tataran praktiknya “lembaga” yang 

dimaksud, ada yang menamakannya”peradilan wasit” atau “wasit” 

saja dan ada pula yang menamakan “Badan Arbitrase”. Pada 

 
55Abdul Ghafur Anshori, Tanya Jawab PerbankanSyariah, h. 290 

56Abdul Ghafur Anshori, Tanya Jawab PerbankanSyariah, h. 290-291. 
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masa penjajahan Belanda , bahkan bagi mereka yang tunduk pada 

Hukum Perdata Barat, telah diadakan ketentuan-ketentuan 

khusus tentang “arbitrase” ini sebagaimana yang dimuat dalam 

Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement op de 

Rechtsvordering atau RV, yakni Reglemen Acara Perdata yang 

berlaku di Raad Van Justitie atau Badan Peradilan bagi Golongan 

Eropa (S. 1847 – 52 jo 1849 – 63). 

Ketiga, Pactum De Compromittendo. Berdasarkan ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 615 RV, penetapan, penunjukan, atau 

pengangkatan “wasit” dapat dilakukan oleh para pihak yang 

berselisih sesudah selisih atau sengketa itu terjadi. Akan tetapi, 

penunjukan itu dapat pula ditetapkan di dalam perjanjian bahwa 

apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara kedua belah 

pihak, kedua belah pihak telah menetapkan “wasit” yang diminta 

untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut. Dengan 

demikian, dalam hal yang tersebut tertakhir ini, para pihak telah 

menetapkan seseorang atau sesuatu badan “wasit” untuk 

menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di 

dalam praktiknya maupun menurut ilmu hukum, cara pertama 

disebut “akta kompromi” sedangkan cara kedua disebut” pactum 

de compromittendo”. 

Dua Jenis Wasit itu adalah: 

a) Wasit Ad Hoc, merupakan wasit yang berkerja secara insidental 

guna menyelesaikan sengketa karena diminta atau ditunjuk 

oleh dua belah pihak yang bersengketa. Wasit ad hoc tidak 

melembaga dan tidak tetap. 

b) Wasit Permanen. Wasit ini bersifat melembaga dan berkerja 

secara tetap guna menyelesaikan sengketa karena diminta 

atau mungkin akan terjadi bila hal itu diminta para pihak yang 

bersangkutan. Dengan kata lain wasit permanen adalah suatu 

badan yang menyiapkan diri melayani masyarakat yang 

membutuhkan untuk mendapatkan penyelesaian perkara 

perdata secara perdamaian. 
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Selain berfungsi sebagai penyelesai perkara perdata secara 

perdamaian, wasit (biasanya wasit permanen) juga dapat 

berfungsi sebagai lembaga pemberi nasehat dan pendapat yang 

bersifat final dalam hal-hal para pihak yang mengadakan 

perjanjian tidak sependapat mengenai penafsiran atas makna, 

maksud atau isi dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

yang bersangkutan atau bagian bagiannya. Ketika ada dua pihak 

yang mengadakan perjanjian dan mereka berselisih pendapat 

mengenai makna atau maksud dari suatu istilah yang 

dicantumkan dalam perjanjian itu misalnya, kedua belah pihak 

dapat meminta kepada suatu lembaga “wasit permanen” untuk 

memberikan pandangannya. Pandangan itu, bagi mereka yang 

berselisih, akan diterima sebagi pendapat final.57 

Adapun mengenai syarat wasit pada dasarnya setiap orang dapat 

diangkat sebagai wasit asalkan ia dapat menerima atau 

ditetapkan sebagai kuasa. Demikian yang di tetapkan didalam 

pasal 617 alinea pertama RV. Tentang larangan wanita untuk 

diangkat sebagai wasit sebagaimana ditentukan pada alinea 

kedua pasal tersebut, kini kita dapat mengacu kepada hal yang 

berlaku di lingkungan Badan Peradilan Nagara, baik di lingkungan 

Pengadilan Negeri maupun Peradilan Agama yang tidak melarang 

diangkatnya para hakim wanita.58 

2. Landasan Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) 

Dasar hukum berdirinya BASYARNAS Pertama, merujuk pada pasal 

1388 KUHP, sistem hukum terbuka. Pasal 1388 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan, “semua perjanjian 

yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

 
57Muhammad Syafi’i Antonio, Bank SyariahTeori dan Praktik,h. 216. 

58Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktik, h. 217. 
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undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu 

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua 

belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh 

undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan niat yang 

baik dan tujuan yang baik.” 

Dalam ketentuan pasal ini, semua pakar hukum sepakat 

menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif 

(hukum yang berlaku di Indonesia) menganut sistem “terbuka”. 

Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan 

bagaimanapun juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai 

dengan undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum dan atau kesusilaan. Termasuk dalam 

pengertian bebas disini, tidak saja yang menyangkut isi materinya 

namun juga yang menyangkut bagaimana cara menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi. 

Kedua, Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970. Sejalan dengan 

berlakunya sistem atau asas tersebut, pasal 14 UU No.14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

menyatakan hal berikut ini: (1) pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan 

dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; dan (2) ketentuan 

dalam ayat (a) tidak menutup kemungkinan untuk melakukan 

usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. 

Badan Arbitrase Syariah Nasional memiliki karakteristik serta 

keunggulan, di antaranya: (1) Dapat memberikan kepercayaan 

kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan 

bertanggung jawab; (2) Para pihak menaruh kepercayaan yang 

besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang 

kompeten dalam bidangnya; (3) Proses pengambilan keputusan 

cepat dan tepat; (4) Para pihak menyerahkan persengketaannya 

secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya; (5) 

Dengan proses Arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian 
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dan musyawarah; (6) Bada BASYARNAS akan memberikan peluang 

bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian 

sengketa. 

Badan Arbitrase Syariah Nasional memiliki kekurangan, di 

antaranya adalah: (1) Minimnya manajemen sumber daya manusia 

perlu ditingkatkan serta harus mampu mengimbangi pesatnya 

perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia; (2) Belum 

sepenuhnya manjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat; (3) 

Keterbatasan jaringan kantor BASYARNAS di daerah (4) Kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penyebarluasan 

informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase 

syariah. 

Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Pertama, 

menyelesaikan masalah secara adil dan cepat dalam sengketa 

muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, 

industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan 

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 

bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untk 

menyerahan penyelesaian kepada BASYARNAS sesuai dengan 

perutaran prosedur yang berlaku. Kedua, memberikan pandangan 

dan solusi yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa 

adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan 

dengan suatu perjanjian. 

Prosedur Berperkara di BASYARNAS Adapun prosedur berperkara 

di Badan Arbitrase Syariah Nasional yaitu: (1) Setiap pihak dapat 

menyerahkan penyelesaian sengeketa dengan cara mengadakan 

perjanjian (pactum de compromitendo) atau persetujuan bersama; 

(2) Arbitase syariah menangani perkara yang timbul akibat 

hubungan perdagangan, industri, keuangan jasa, dan lain lain, dan 

tidak menangani perselisihan sesuai pasal 616 RV yaitu 

perselisihan hibah, wasiat, nafkah, perceraian antara suami dan 

isteri serta sengketa-sengketa lain yang tidak dilakukan 

perdamaian; (3) BASYARNAS memilih arbiter baik dalam bentuk 
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tunggal atau majelis, setelah persyaratan adminstrasi dan klausul 

arbitrase dianggap sudah mencukupi. Arbiter melakukan proses 

peradilan berdasarkan asas “Demi keadilan dan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” setiap penetapan dan keputusan 

dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan 

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; (4) 

Keputusan arbiter berdasarkan suara terbanyak seandainya 

arbiter lebih dari satu orang, sekiranya suara terbanyak tidak 

tercapai maka ketua arbiter bisa mengambil dan menjatuhkan 

keputusan sendiri, dan keutusan bersifat final dan banding; (5) 

Pelaksanaan keputusan harus meminta persetujuan pelaksaan 

dari Pengadilan Negeri yang tentunya tidak mendapat persetujuan 

dari pihak yang kalah, sehingga Pengadilan Negeri kembali 

memeriksa perkara maka terjadilah proses dua kali pemeriksaan, 

hal ini tidak dibenarkan dan menjadi kelemahan berperkara di 

BASYARNAS.59 

Dengan demikian seperti halnya dengan lembaga arbitrase yang 

lain BASYARNAS baru memiliki kewenangan/kompetensi untuk 

menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah apabila para 

pihak yang bersengketa terlebih dahulu membuat perjanjian 

arbitrase baik sebelum sengketa terjadi maupun sesudah 

sengketa terjadi. Yang pertama disebut pactum de 

compromittendo, dimana biasanya melekat pada perjanjian 

pokoknya dengan mencantumkan klasula arbitrase, sedangkan 

yang kedua disebut dengan akta kompromis yakni berupa 

perjanjian arbitrase yang terpisah dengan perjanjian pokoknya. 

Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Pertama, dalam waktu 

selambat-lambatnya 180 hari sejak ditunjukan sebagai arbiter, 

seluruh pemeriksaan hingga putusan harus selesai. Kedua, 

salinan resmi putusan arbitrase didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri setempat. 

 
59Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, h. 224-225 
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Governing law yang diterapkan di Badan Arbitrase Syariah 

Nasional yaitu, Syariat Islam; Alquran dan Sunnah serta KUHP 

Perdata dan Undang-undang Tentang Perbankan Syariah No 21 

Tahun 2008. Diakui pihak BASYARNAS dalam pemutusan 

perkaranya sejauh ini belum terjadi benturan antara undang-

undang konvensional tersebut dengan syariat, kalaupun terjadi 

pihak BASYARNAS  akan mendahulukan hukum syariat. 

3. Mekanisme dan Penerapan Konsep Tahkim di BASYARNAS 

Diantara prosedur BASYARNAS, akan diuraikan secara garis besar 

sebagai berikut: 60 

a) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan 

perdagangan industry, keuangan, jasa dan lain-lain yang mana 

para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan 

penyelesaian kepada BASYARNAS sesuai dengan peraturan 

prosedur BASYARNAS. (Bab 1 Pasal 1). 

b) Permohonan, pengajuan permohonan atau prosedur arbitrase 

dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk 

mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam daftar 

BASYARNAS. Perhitungan tempo masa atas segala 

penerimaan pemberitahuan surat menyurat, dianggap 

terhitung pada hari disampaikan. Perhitungan tempo waktu 

mulai berjalan adalah pada hari berikut setelah penerimaan. 

Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut hari libur 

umum. Perhitungan tenggang waktu adalah hari berikut dari 

hari libur. Surat permohonan harus memuatkan sekurang-

kurangnya: a) nama lengkap, tempat tinggal kedua belah 

pihak, b) Suatu uraian singkat tentang kedudukan sengketa, c) 

apa-apa yang dituntur. Pada surat permohonan harus 

dilampirkan; a) salinan dari naskah kesepakatan yang secara 

 
60Peraturan Prosudur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), h.1-14. 
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khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada 

BASYARNAS. 

Pendaftaran permohonan disertai dengan pembayaran biaya 

pendaftaran. (Bab II).  

a) Penetapan arbiter tunggal atau arbiter majelis dilakukan olej 

Ketua BASYARNAS, Ketua BASYARNAS berhak juga menunjuk 

seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan menjadi 

arbiter. Selain dari para Anggota Dewan arbiter yang telah didaftar 

pada BASYARNAS. Jika yang bersengketa kebertan atas 

penunjukan para arbiter, dapat mengajukan keberatannya disertai 

dengan alasannya berdasarkan hukum. (Bab III). 

b) Acara Persidangan, selama proses dan pada setiap tahap 

persidangan berlangsung, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis 

harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama 

sepenuhnya kepada masing- masing pihak untuk membela dan 

mempertahankan kepentingannya. Setiap dokumen yang 

disampaikan salah satu pihak kepada arbiter tunggal atau arbiter 

majelis, salainnya harus diberikan kepada pihak lawan. Dalam 

pemeriksaaan dapat dihadirkan saksi ahli. Persidangan terdiri dari 

tahap jawab menjawab (replik-duplik). Persidangan persidangan 

dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS, kecuali ada 

persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaaan dapat 

dilakukan  di tempat lain, putusan harus diambil dan dijatuhkan 

ditempat kedudukan BASYARNAS. Bahasa, dalam permohonan, 

bantahan, jawaban, keberatan, panggilan, pemberitahuan maupun 

usul ditulis dan disampaikan dalam bahasa Indonesia, begitu juga 

saat persidangan Perdamaian, terlebih dahulu arbiter akan 

mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila usaha tersebut 

berhasil, maka arbiter  tunggal atau arbiter majelis akan 

membuatkan akte perdamaian. Apabila perdamaian tidak berhasil, 

maka arbiter akan meneruskan persidangan terhadap sengketa 

yang dimohon (Bab IV).  



 
79 

 

 
 

c) Berakhirnya Persidangan, Apabila Arbiter menggangap 

persidangan telah cukup, maka arbiter akan menutup persidangan 

itu dan menetapkan suatu hari sidang guna mengucapkan 

putusan yang diambil. Arbiter akan mengambil dan mengucapkan 

putusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak 

jika salah satu tidak hadir, keputusan tetap diucapkan, sepanjang 

kepada para pihak telah  disampaikan panggilan secara patut. 

Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat 

Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan demi keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh proses 

persidangan sampai dengan diucapkannya putusan oleh arbiter 

akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 

enam bulan habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya pertama 

kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama persidangan 

(Bab V).  

d) Pengambilan putusan, putusan mesti membuat alasan-alasan 

kecuali    para pihak menyetujui putusan tidak perlu membuat 

alasan Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh 

arbiter bersifat final dan mengikat (final and binding) kepada para 

pihak yang bersengketa, dan wajib mentaati serta segera 

memenuhi pelaksanaanya. Salinan putusan yang telah 

ditandatangani oleh arbiter mesti diberikan kepada masing-masing 

Pemohon atau Termohon. Permintaan pembatalan putusan hanya 

dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut: a) 

penunjukan arbiter tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur 

BASYARNAS, b) putusan melampaui batas kewenangan 

BASYARNAS, c) putusan melebihi dari yang diminta oleh para 

pihak, d) terdapat penyelewengan diantara salah seorang anggota 

arbiter, e) putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok 

peraturan prosudur BASYARNAS. f)  putusan tidak memuat dasar-

dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan. Biaya 

arbitrase : a) apabila tuntutan sepenuhnya dikabulkan atau 

pendirian sipemohon seluruhnya dibenarkan, biaya administrasi 

dan persidangan dibebankan kepada sitermohon, b) apabila 
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tuntutan ditolak, biaya administrasi dan persidangan dibebankan 

kepada sipemohon, c) apabila tuntutan sebagian dikabulkan, biaya 

adiministrasi dan persidangan dibagi antara kedua belah pihak 

menurut ketetapan yang dianggap adil oleh   arbiter, d) honorium 

bagi para arbiter selamanya dibebankan oleh kedua belah pihak 

(VI).61 

Mekanisme Penyelesain Sengketa di BASYARNAS, sehubungan 

dengan Biaya persidangan arbitrase lebih leluasa dari persidangan 

melalui pengadilan. Biaya persidangan melalui pengadilan adalah 

atas beban negara yang sangat terbatas, sedangkan biaya 

persidangan melalui arbitrase adalah atas beban pihak yang 

kalah, atau dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian biaya 

arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang 

biasanya lama waktu diperlukan dalam beracara di BASYARNAS 

dari proses persidangan sampai dengan diucapkan putusan   

(Time Limit = Ruration of Arbitration), max ± 6 bulan, normalnya 

antara 2-3 bulan tergantung persidanganya. 

Penggunaan jasa Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai salah 

satu jalur hukum dalam penyelesaian sengketa muamalat 

dirasakan biaya perkara relatif murah dan proses perkara lebih 

cepat. hakam atau arbiter dalam BASYARNAS, harus ahli dalam 

bidangnya, paling sedikit memiliki pengalaman serta menguasai 

secara aktif di bidangnya 15 tahun disyaratkan seorang muslim, 

faham dalam bidang hukum muamalat, minimal mempunyai gelar 

sarjana, juga memahami syariah Islam dangan baik. Arbiter dipilih 

sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Bila 

menggunakan badan arbitrase, para pihak hanya dapat memilih 

arbiter yang telah terdaftar sebagai anggota panel arbiter. Bila 

mengunakan arbitrase ad-hoc, para pihak bebas memilih siapa 

saja untuk menjadi arbiter. Sengketa dapat diselesaikan baik 

dengan arbiter tunggal atau majelis arbiter. Arbiter tunggal 

 
61Peraturan Prosudur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), h.1-15. 
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tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak. Hambatan yang 

dirasakan oleh pihak BASYARNAS dalam menyelesaikan perkara, 

para pihak tidak hadir dan menggulur waktu dalam proses 

beraracara. Alamat pelanggan yang kurang jelas, sehingga 

menyulitkan pengiriman surat dan pencarian alamat. 

4. Tata cara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Arbitrase Syariah 

Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian suatu 

sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 

yang bersengketa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(selanjutnya disebut Undang-Undang No.30 Tahun 1999).62 Cara 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu didasarkan atas 

kesepakatan kedua pihak yang dibuat atas dasar perjanjian 

tertulis dari para pihak, tidak semua sengketa dapat diselesaikan 

melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang 

menurut hukum berdasarkan perjanjian tertulis para pihak. 

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur 

tentang kompetensi absolut atau objek sengketa yang dapat 

diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang 

perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan 

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak 

yang bersengketa.63 

Prosedur berperkara di BASYARNAS telah diatur dengan sistematis 

sejak masih didirikan BAMUI. Secara garis besar aturan tersebut 

dituangkan dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat 

Indonesia (BAMUI) yang diberlakukan sejak 21 Oktober 1993. 

 
62Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, LN No. 138 

63Syamsudin Manan Sinaga, Arbitrase Dan Kepailitan Dalam Sistem Ekonomi 

Syariah, Majalah Hukum Nasional‖, No.12 Tahun 2007 BPHN, hal. 172. 



 
82 

 

 
 

Beberapa tambahan yang terjadi setelah hanya bersifat teknis 

untuk menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Adapun prosedur 

penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dengan 

penyerahan secara tertulis oleh para pihak yang sepakat untuk 

menyesaikan persengketaan melalui BASYARNAS sesuai dengan 

peraturan prosedur yang berlaku. Pihak yang bersengketa sepakat 

jika dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan ishlah 

(perdamaian) tanpa ada suatu persengketaan berkenaan dengan 

perjanjian atas pemintaan para pihak tersebut kesepakatan ini 

dicantumkan dalam klausula arbitrase. 

Dasar hukum Arbitrase Syariah adalah adanya anjuran dari 

Alquran tentang perlunya perdamaian: Alquran surat an-Nisa ayat 

35 artinya: 

Terjemahnya: 

Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara 

keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya 

Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

pengenal. (An-Nisa ayat 35). 

Selanjutnya terdapat ayat-ayat di dalam Alquran yang menekankan 

perlunya perdamaian dalam segala hal. Ayat-ayat itu sebagai 

berikut: Dalam hal peperangan terdapat dalam Alquran surat al-

Hujarat ayat 9 yang artinya: 

Terjemahnya: 

 Dan jika ada dua golongan dan orang-orang yang mukmin 

berperang maka damaikanlah antara keduanya jika salah 

satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap 

golongan yang lain maka perangilah golongan yang 

berbuat aniaya itu sehingga golongan kembali kepada 

perintah Allah jika golongan itu telah kembali kepada 
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perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya 

dengan adil dan berlaku adillah sesungguhnya Allah 

menyukai ornag-orang yang berlaku adil. 

Dasar hukum Aribitrase Syariah salah satunya adalah al-Hadits 

Riwayat Annasa‘i yang menceritakan bahwa sesungguhnya 

Rasulullah berkata kepada: 

Abu Syureih yang sering dipanggil Abu Hasan “Sesungguhnya 

Hakam itu adalah Allah dan kepadanyalah dimintakan keputusan 

hukum. Mengapa kamu dipanggil Abu al-Hakam? Jawab Abu 

Syureih “Bahwa sesungguhnya kaumku jika bertentangan akan 

datang kepadaku minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan 

rela dengan putusanku”. Rasulullah Saw berkomentar “Alangkah 

baiknya perbuatanmu itu hai Abu Syureih. Apakah kamu 

mempunyai anak? Jawab Abu Syureih ya saya mempunyai anak 

bernama Syureih, Abdu dan Musallam. Siapa yang paling tua? 

tanya Rasul, jawab Abu Syureih yang paling tua adalah Syureih 

Rasulullah, kalau begitu engkau adalah Abu Syureih. 
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Peyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

Melalui Jalur Peradilan 

 

1. Penyelesaian Melalui Peradilan  

a) Pendahuluan  

Sengketa disebabkab karena ada pihak yang melanggar 

perjanjian, hal ini yang menyebabkan terjadinya 

ketidakharmonisnya akedua belah pihak yang berujung pada 

penyelesaian sengketa. Padahal di dalam islam, penghormatan 

terhadap perjanjian hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang 

positif dan peranannya yang besar dalam memelihara perdamaian 

dan melihat urgensinya dalam mengatasi permasalahan, 

perselisihan dan menciptakan kerukunan.64 Salah satu hal yang 

menjadi penyebab terjadinya sengketa yaitu para pihak yang tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau 

melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian 

atau akad.65 

Badan penyelesaian sengketa dan sanksi-sanksi merupakan fase 

terakhir dalam upaya penegakan hukum terkait sengketa 

perbankan syariah. Jika pelaku perbankan syariah dan pihak 

terkait lainnya melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, 

maka fase terakhir ini tidak perlu dilewati. Sehingga perbankan 

syariah tidak dipenuhi hiruk pikuk sengketa hukum yang pada 

akhirnya secara langsung merusak citra perbankan syariah.66 

Upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah, setidaknya 

sudah diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan yaitu 

Undang-Undang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan 

 
64Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jilid XI; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993), h. 173. 

65Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid XIII, h. 41. 

66Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan 

Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 225. 
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Syariah.67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama.68 Serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyalurkannya pada masyarakat serta 

pelayanan jasa Bank syariah.69 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama membawa perubahan besar dalam eksistensi 

lembaga Peradilan Agama. Salah satu perubahan mendasar 

adalah penambahan wewenang Peradilan Agama antara lain 

dalam bidang ekonomi syariah. Kewenangan baru itu disebutkan 

dalam pasal 49 huruf (i) Undang-Undang a quo.70 

Ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama 

berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

adalah “Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, 

infak, dan ekomomi syariah. 

Dalam penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama 

untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam 

penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini 

peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah peradilan 

Negeri/Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, 

maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya 

 
67Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Pasal 55, h. 28. 

68Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama, Pasal 49, h. 9. 
69Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 4, h. 4. 

70Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 

Perjuangan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 361. 
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berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya 

berada pada lingkungan Peradilan Agama.71 

Kewenangan dalam bidang ekonomi syariah yang dimaksud 

adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 

menurut prinsip syariah yang meliputi:  

a. Bank syariah;  

b. Lembaga keuangan mikro syariah;  

c. Reasuransi syariah;  

d. Reksadana syariah;  

e. Obligasi syariah;  

f. Surat berharga berjangka menengah syariah;  

g. Sekuritas syariah;  

h. Pembiayaan syariah; 

i. Pegadaian syariah;  

j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan 

k. Bisnis syariah.72 

Penetapan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah bagi 

peradilan agama merupakan respon terhadap perkembangan yang 

signifikan dalam dinamika hukum nasional. Di samping 

merupakan desakan tersendiri masyarakat muslim Indonesia yang 

menuntut agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

diselesaikan dengan cara syar’i pula melalui implementasi hukum-

hukum dalam sistem ekonomi Islam serta ketentuan-ketentuan 

dalam keperdataan Islam. Hal tersebut dipertegas dalam 

penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 alinea 

kedua yang menyebutkan bahwa perluasan kewenangan peradilan 

 
71Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 166. 
72Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

Penjelasan Pasal 49 Huruf i, h. 16. 
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agama dilandasi oleh perkembangan hukum dan kebutuhan 

hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.73 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah upaya 

yang ditempuh para pihak setelah melalui upaya damai (sulh) 

tidak mampu membuahkan kesepakatan sebagai bentuk 

penyelesaian final. Di Indonesia kekuasaan kehakiman 

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan empat badan peradilan, 

yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan 

peradilan tata usaha negara serta oleh Mahkamah Konstitusi.74 

Kekuasaan mengadili sengketa ekonomi syariah merupakan 

kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tertuang 

dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang kemudian diubah kembali dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah diperkuat dengan disahkannya Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 dan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.75 

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan:  

1) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh 

Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. 

2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian 

sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyelesaian sengketa dilakukan sebagaimana isi 

 
73Abd. Halim Talli, Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa (Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 88. 

74Rumusan tentang kekuasaan kehakiman merupakan buah reformasi yang 

tertuang dalam Bab IX pasal 24 amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. 
75Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 

Perjuangan, h. 370-371. 
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akad.Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.  

Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 menyebutkan yang dimaksud dengan penyelesaian 

sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai 

berikut: 

1. Musyawarah;  

2. Mediasi Perbankan;  

3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);  

4. Atau lembaga Arbitrase Lain; dan/atau  

5. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum 

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah memberi 

aturan atas penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan 

oleh pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Ketentuan ini 

sejalan dan memperkuat aturan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang 

memberi kewenangan bagi peradilan agama untuk menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. 

Penyelesaian yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) Undang-

Undang Perbankan Syariah merupakan penyelesaian secara 

litigasi yang dilakukan dalam proses peradilan.76 

Pasal 55 Undang-Undang ini dinilai “banci” karena kontradiktif 

dengan penjelasannya yang menyebutkan bahwa penyelesaian 

secara litigasi terhadap sengketa perbankan syariah ditempuh 

melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 

Keberadaan penjelasan pasal 52 tersebut menimbulkan polemic 

dan diskusi yang hangat dalam berbagai forum dan tulisan-tulisan 

para ahli. Polemik itu baru berakhir setelah keluarnya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 

2013. Putusan tersebut menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 

 
76Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 348. 
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah 

yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian 

sengketa (choice of forum). Konsekuensi konstitusionalnya adalah 

bahwa sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan Agama menjadi 

satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara 

perbankan syariah.77 

Dengan ditetapkannya peradilan agama sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa yang memiliki kewenangan mutlak di 

bidang perbankan syariah secara litigasi, mengakibatkan peradilan 

umum tidak berwenang menyelesaikan sengketa yang dimaksud. 

Kedua institusi tersebut (peradilan agama dan peradilan umum) 

merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dengan 

kewenangan yang diatur Undang-Undang secara litigasi. Hal ini 

juga berdampak pada peradilan umum sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa secara litigasi. Peradilan umum sebagai 

forum litigasi tidak bisa dipilih sebagai alternatif dari peradilan 

agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena 

bisa menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan konflik 

kewenangan antar peradilan. Berbeda dengan arbitrase syariah 

yang berkedudukan sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar 

peradilan (non-litigasi), dapat menjadi alternatif dari proses 

litigasi.78 

Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, merupakan amanah 

konstitusi kepada lembaga peradilan agama yang kekuasaannya 

dipersonifikasikan oleh hakim-hakimnya dan harus ditunaikan 

dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya. Di 

sinilah profesionalitas hakim-hakim agama ditantang dan diuji. 

 
77Abdurrahman Rahim, Jurnal: Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama). 

78Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Syariah, h. 351. 
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Untuk menjaga dan mengawal kewenangan penuh Pengadilan 

Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, perlu 

diupayakan strategi konkret. Strategi ini sekaligus menjadi 

konverter untuk mengubah tantangan menjadi peluang demi 

meneguhkan eksistensi Pengadilan Agama dalam konstelasi 

hukum nasional.79 

Dalam hal penyelesaian sengketa perbankan yang dilakukan atas 

prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan 

terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum 

acara yang baik. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum 

yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis 

islam. Dalam hal menyangkut bidang sengketa, belum ada 

lembaga penyelidik khusus yang berkompeten dan menguasai 

hukum syariah.80  

Untuk melaksanakan amanat konstitusi serta untuk menangani 

kendala-kendala yang muncul dalam rangka penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah sebagai salah satu kewenangan 

tambahan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seiring itu 

dilakukan pula pelatihan-pelatihan, diklat-diklat dan seminar 

tentang ekonomi syariah bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan 

agama. Semua itu dilakukan oleh Badan Peradilan Agama 

(Badilag), Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi 

Agama, serta lembaga-lembaga lainnya. 

 

 

 
79Ahmad Z. Anam, M.Si, Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 93/PUU-X/2012 (Tantangan dan Strategi Pengadilan Agama Dalam Merespon 

Amanat Konstitusi yang Memberikan Kewenangan Penuh untuk Mengadili Sengketa 

Perbankan Syariah). 

80Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 

Pengadilan Agama (Jakarta: Komisi Yudisial, 2013), h. 204. 



 
91 

 

 
 

b)  Hukum Formil Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan 

Syariah  

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama, berkaitan dengan hukum 

acara pemeriksaan sengketa perbankan syariah yang digunakan 

oleh lingkungan Pengadilan Agama tidak diatur secara khusus. 

Tidak dijumpai satu pasalpun yang mengatur hukum acara, hanya 

diatur secara umum sebagaimana termuat pada Bab IV bagian 

pertama yaitu pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama. Bunyi 

pasal tersebut adalah: 

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup 

Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam 

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara 

khusus dalam Undang-Undang ini”.  

Berdasarkan hal tersebut, maka proses pemeriksaan gugatan 

sengketa perbankan syariah mulai dari pengajuan gugatan, 

jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan putusan, semua tunduk 

pada hukum acara yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum, 

sebagaimana diatur dalam Het Herzience Indonesie Reglement 

(HIR) untuk Jawa dan Madura, Rechtsreglemet Voor de 

Buitengewesten (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura, begitu 

juga mengenai upaya hukum yang berlaku, merujuk pada UU No. 

20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (Banding)  untuk upaya 

banding, Pasal 43-65 UU Mahkamah Agung  untuk upaya Kasasi, 

dan Pasal 66-78 UU Mahkamah Agung  untuk upaya Peninjauan 

Kembali (PK). 

Disamping itu, diberlakukan juga Burgelijke Wetbook Voor 

Indonesia (BW) atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, khusunya buku ke IV tentang pembuktian yang 

termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan pasal 1993.81 

 
81Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 

Pengadilan Agama, h. 206. 
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c) Hukum Materiil Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan 

Syariah 

Hukum materiil tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan 

dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga asas-asas, 

doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan dalam kehidupan 

masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang harus 

dipatuhi. 

Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama mengalami perubahan, menurut Abdul Manan, hukum 

materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan 

teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fikih 

maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.82 

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diadakan 

perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka 

selain hukum materil sebagaimana disebutkan di atas, sesuai 

dengan penambahan bidang kewenangan Peradilan Agama dalam 

bidang ekonomi syariah maka hukum materil yang digunakan juga 

bertambah banyak. 

2. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

Hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa 

perbankan syariah di Peradilan Agama memang sama dengan 

hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, namun hukum 

materil yang digunakan masih tersebar pada berbagai sumber 

hukum dan belum terkodifikasi secara lengkap. Hasil diskusi 

 
82Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Agama (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 23-24. 
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PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat) di 

Jakarta Tahun 2006 menyepakati bahwa hukum materil yang 

menjadi dasar untuk memutuskan sengketa adalah:83 

1. Akad;  

2. Al-Qur’an dan Hadis;  

3. Peraturan Perundang-undangan;  

4. Fatwa Dewan Syariah Nasioanal;  

5. Fiqh dan Ushul Fiqh;  

6. Adat Kebiasaan;  

7. Yurisprudensi. 

a. Akad  

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi 

adalah halal. Namun asal dari persyaratan memang masih 

diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan 

itu harus diikat dengan nash-nash atau kesimpulan dari nash 

berdasarkan ijtihad. kalangan Hambaliyah dan Ibnu Syurmah serta 

sebagian para pakar hukum Islam di kalangan Malikiyyah 

berpendapat lain. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan 

persyaratan itu bebas. Namun demikian telah disepakati bahwa 

asal dari perjanjian itu adalah keridhaan dari kedua belah pihak, 

konsekuensinya apa yang telah disepakati bersama harus 

dilakukan.84 

Berkaitan dengan akad, terdapat pendapat bahwa:  

“Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah sumber 

hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan 

pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah 

suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya 

 
83Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h. 

176. 

84Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 

Pengadilan Agama, h. 220-221. 
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suatu perjanjian. Apakah suatu akad perjanjian itu sudah 

memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan 

kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran serta 

asas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah perjanjian itu 

mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti 

mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur 

gharar atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif, dan unsur 

dhulm atau ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam 

akad perjanjian itu, maka Hakim dapat menyimpang dari isi akad 

perjanjian itu.”85 

Akad menjadi dasar utama dalam suatu perjanjian. Pada sengketa 

perbankan syariah, akad menjadi dasar apakah sah suatu 

perjanjian atau tidak. Ketika akad yang diperjanjikan tidak 

bertentangan dengan unsur-unsur yang dilarang oleh syariah maka 

selanjutnya baru hakim bisa memeriksa sengketa yang terjadi 

pada sebuah perjanjian. 

b. Alquran dan Hadist 

Alquran sebagai kitab suci umat Islam merupakan sumber hukum 

tertinggi, termasuk dalam aspek ekonomi. Banyak ayat-ayat Al-

Qur’an yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip-

prinsip syariah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum 

substantif dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan 

keuangan. Secara eksplisit Syauqi Al-Fanjani menyebutkan ada 21 

ayat yaitu Al-Baqarah ayat 188, 275 dan 279, An-Nisa ayat 5 dan 

32, Hud ayat 61 dan 116, Al-Isra ayat 27, An-Nur ayat 33, Al-

Jatsiah ayat 13, Ad Dzariyat ayat 19, An-Najm ayat 31, Al-Hadid 

 
85Pendapat Drs. H. Taufiq, SH., MH., Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. 

Lihat: Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h. 176-

177. 
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ayat 7, Al-Hasyr ayat 7, Al-Jumuah ayat 10, Al-Ma’arif ayat 24 dan 

25, Al-Ma’un ayat 1, 2 dan 3.86 

Menurut Abdul Manan, ayat-ayat Alquran tentang ekonomi pada 

pokoknya menjelaskan tema terkait ekonomi dan keuangan, baik 

makro maupun mikro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar 

keadilan dan pemerataan serta aturan terkait transaksi yang harus 

berdasarkan prinsip syariah 

Di antara kitab hadis yang dapat dijadikan rujukan dalam ekonomi 

syariah adalah: 

1) Sahih Bukhari, yang terkait dengan Al-Buyu’, Ijarah, As-Salam, 

AlHawalah, dan Al-Wakalah; 

2) Sahih Muslim, dalam bab Buyu’; 

3) Sahih Ibnu Hibban, tentang Buyu’ dan Ijarah; 

4) Sunan Ibnu Daud, dalam kitab Al-Buyu’; 

5) Sunan Tirmidzi dalam kitab Al-Buyu’; 

6) Sunan Nasa’i dalam kitab Al-Buyu’.87 

Dalam kitab hadis Shahih Al-Bukhari, bab buyu’ (jual beli) dijelaskan:  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya’qub Al 

Karmaniy telah menceritakan kepada kami Hassan telah 

menceritakan kepada kami Yunus berkata, Muhammad, dia adalah 

Az Zuhriy dari Anas bin Malik r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

“Siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama 

sebagai orang baik setelah kematiannya hendaklah dia menyambung 

silaturrahim. 

Yang menjadi salah satu poin penting dalam hadis di atas adalah 

silaturrahim yang menjadi prinsip dalam arbitrase syariah yang 

 
86Muhammad Syauqi Al-Fanjani, Ekonomi Islam Masa Kini (Bandung: Husaini, 

1998), h. 71. 2 

87Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhariy, Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih 

alMukhtasar min Umur Rasulillah Sallallahu Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, Juz 

III (Cet. I; t.tp: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 56. 
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membuat rezeki luas dan juga meninggalkan nama baik setelah 

kematian. 

c. Peraturan Perundang-Undangan 

Di antara peraturan perundang-undangan yang harus dibaca, 

dipahami dan dikuasai oleh Hakim Pengadilan Agama yang berkaitan 

dengan Bank Indonesia adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

Syariah; 

a. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/Pbi/2007 Tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan 

Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah; 

b. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank 

Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

c. Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/DPM Tahun 2004 

tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank 

Pengkreditan Rakyat Syariah;  

Ada juga yang menguraikan peraturan perundang-undangan lain 

yang bersentuhan dengan peraturan perbankan seperti: 

1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria;  

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa;  

Disamping undang-undang di atas, ada juga beberapa undang-

undang yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan 

syariah seperti Undang-Undang Peradilan Agama, peraturan 
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pemerintah, peraturan Presiden, keputusan Presiden dan 

keputusan Menteri. 

Peraturan yang sangat fundamental dan merupakan terobosan 

hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI adalah dengan 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 2 

tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 

10 September 2008. PERMA ini merupakan langkah darurat untuk 

mengisi kekosongan hukum materil terkait penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah.88 Dalam PERMA ini ditetapkan bahwa: Hakim 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang menerima, 

mengadili dan menyelesaikan perkara berkaian dengan ekonomi 

syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana dilampirkan 

dalam PERMA ini. Ditegaskan pula, bahwa meskipun sudah ada 

KHES sebagai pedoman prinsip syariah, hal tersebut tidak 

mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan 

menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan 

benar.89 

Penyusunan KHES ini berada pada Tim Mahkamah Agung RI yang 

diketuai oleh Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.,Hum. Tim ini 

semula menyusun sebuah draf KHES yang berisi 1015 Pasal. 

Setelah didiskusikan oleh Tim PPHIM di Cianjur pada tanggal 14 

s.d 16 Juni 2007 atas Prakasa Direktur Perdata dan Tata Laksana 

Perdata Agama (Ditjen Badilag), pasalnya dikurangi. Akhirnya 

sekarang KHES ini, sampai dengan Maret 2009 terdiri dari 4 buku 

(bagian). Buku pertama tentang Subjek Hukum dan Amwal terdiri 

dari 19 Pasal, yaitu Pasal 1 s.d pasal 19. Buku Kedua tentang 

Akad terdiri dari 655 Pasal, yaitu mulai Pasal 20 s.d Pasal 674. 

Buku Ketiga tentang Zakat dan Hibah terdiri dari 56 Pasal, yaitu 

 
88Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 

Perjuangan, h. 375-376. 

89Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 ayat (1) dan (2), h. 2. 
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Pasal 675 s.d Pasal 734, dan Bab Keempat tentang Akuntansi 

Syariah sebanyak 61 Pasal, yaitu Pasal 735 s.d Pasal 769.90 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu perangkat 

organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini memiliki 

kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa 

dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Sejak 

dibentuk pada tahun 1999, DSN telah banyak menelurkan fatwa 

yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh stakeholder 

ekonomi syariah.91 Banyak fatwa-fatwa yang bersinggungan 

dengan sengketa ekonomi syariah seperti fatwa tentang giro, 

tabungan, deposito, murabahah, pembiayaan ijarah, kafalah, dan 

masih banyak lagi. Semuanya dibuat dalam rangka memenuhi 

kebutuhan kemajuan zaman yang tak bisa terelakkan lagi dan 

tentunya sebagai jawaban bahwa hukum Islam sendiri sangat 

sesuai dengan segala zaman. 

Beberapa Fatwa DSN yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah 

yaitu: 

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 1/DSN-MUI/2006 tentang 

Giro. 

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 2/DSN-MUI/2006 tentang 

Tabungan. 

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 3/DSN-MUI/2006 tentang 

Deposito. 

 
90Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h. 

177. Lihat juga: www.badilag.net/Kompilasi_Hukum_Ekonomi_Syariah 

91Stake Holder atau Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait 

dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Dalam hal ini para penegak hukum, 

terkhusus lagi untuk para hakim pada lingkup Pengadilan Agama.  
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4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/2006 tentang 

Murabahah.92 

e. Fiqh dan Ushul Fiqh 

Fiqh merupakan sumber hukum yang dapat digunakan dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-

kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang 

dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

syariah. Di samping kitab-kitab fiqh yang dianjurkan oleh Menteri 

Agama RI melalui Biro Peradilan Agama berdasarkan Surat Edaran 

Nomor B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 agar mempedomani 

13 kitab fiqh dalam memutus perkara di lingkungan Peradilan 

Agama, perlu juga dipelajari berbagai kitab fiqh lain sebagai bahan 

perbandingan dan pedoman seperti Bidayatul Mujtahid yang ditulis 

oleh Ibn Rusyd, Al Mulakhkhash Al Fiqhi yang ditulis oleh Syaikh Dr. 

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, Al Fiqh Al Islami wa 

Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Al Wahbah Al Zuhaili, Fiqhus 

Sunnah oleh Sayyid Sabiq dan sebagainya.93 

Selain itu juga perlu dipahami berbagai kaidah fiqh, sebab kaidah-

kaidah ini sangat berguna dalam menyelesaikan perkara. Di dalam 

kaedah fiqh terdapat prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum 

dalam bentuk teks pendek yang mengandung hukum umum yang 

sesuai dengan bagian-bagiannya. Kaedah fiqh ini berisi kaedah-

kaedah hukum yang bersifat kulliyah94 yang diambil dari pada dalil-

dalil kulli, yaitu dari dalil-dalil Alquran dan al Sunnah, seperti al 

Dararu Yuzahu (Hal-hal yang darurat mesti harus dilenyapkan) dan 

lain-lain. 

Dengan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa qawaid 

fiqhiyah adalah kaedah atau dasar fiqh yang berifat umum yang 

mencakup hukum-hukum syara’ menyeluruh dari berbagai bab 

 
92Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 

Pengadilan Agama, h. 215. 

93Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 

Pengadilan Agama, h. 225. 

94Muhammad Auliadi, Studies Islamic: Qawaid Kuliiyah 
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dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya. 

Dewan Syariah Nasional MUI dalam menetapkan berbagai fatwa 

tentang ekonomi syariah sebagaimana yang terdapat dalam buku 

Himpunan Fatwa DSN, hampir semua fatwanya selain ber-hujjah 

pada Alquran dan al Sunnah serta aqwal ulama juga ber-hujjah 

kepada qawaidul fiqhiyah.95 

f. Adat Kebiasaan 

Islam sengaja tidak menjelaskan semua persoalan hukum, 

terutama di bidang muamalah di dalam Alquran dan al Sunnah. 

Islam meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan 

pedoman oleh para Mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum 

terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan 

zaman. Inilah di antaranya yang menjamin eksistensi dan 

fleksibilitas hukum Islam, sehingga hukum Islam akan tetap 

shalihun li kulli zaman wal makan (sesuai pada setiap waktu dan 

tempat). 

Jika masalah baru yang muncul tidak memiliki dasar di dalam 

Alquran dan Hadis, serta tidak ada kaedah-kaedah fiqh yang dapat 

digunakan, maka dibenarkan mengambil adat kebiasaan yang 

berlaku di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan 

syariat Islam. 

Hal-hal baik yang menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima secara 

umum serta tidak berlawanan dengan syariat disebut urf.96 Para 

Ahli hukum Islam sepakat bahwa urf seperti ini dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. 

Urf banyak digunakan oleh para Ahli hukum Islam, terutama dari 

kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah. Ahli hukum 

Hanafiyyah menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum dan 

salah satu bentuk istihsan ini adalah istihsan urf. Para ahli hukum 

 
95Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 

Pengadilan Agama, h. 226. 

96Abdul Wahab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 

h. 123. 
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di kalangan mazhab Malikiyyah menggunakan urf sebagai sumber 

hukum, terutama urf yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai 

dasar dalam menetapkan hukum. Imam Syafi’i menggunakan urf 

sebagai sumber hukum atas dasar pertimbangan kemaslahatan 

(kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan 

mengalami kesulitan bila tidak menggunakan urf sebagai sumber 

hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang timbul 

dalam kehidupan masyarakat.97 

g. Yurisprudensi 

Yurisprudensi merupakan putusan-putusan pengadilan yang 

digunakan sebagai sumber dalam memutus perkara yang sudah 

pernah diputus sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 

Pengadilan Agama, h. 227-228. 
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BAB VII 

Peyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-

Peradilan 

 

1. Penyelesaian Melalui Non-Peradilan  

Indonesia adalah Negara hukum yang merupakan negara yang 

berdiri atas dasar jiwa musyawarah dan mufakat yang tinggi. Hal 

ini dituangkan dalam pancasila sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan”. Bahwa jiwa bangsa Indonesia sebenarnya sangat 

sesuai dengan segala sesuatu yang didasarkan pada musyawarah, 

tidak tekecuali dalam hal penyelesaian perselisihan dan sengketa. 

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.98 Telah diakui di 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa pada masa Pemerintahan Presiden B.J 

Habibie. Hal ini merupakan angin segar bagi para pencari keadilan 

yang menganggap bahwa lembaga penegak hukum di Indonesia 

tidak dapat memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat yang 

mencari keadilan. 

Menurut Suyut Margono Kecenderungan memilih Alternatif 

Dispute Resolution (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan 

atas pertimbangan: kurang percaya pada system pengadilan dan 

pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan 

menggunakan system arbitrase disbanding pengadilan, sehingga 

 
98Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Merupakan Upaya Tawar Menawar atau 

Kompromi Untuk Memperoleh Jalan Keluar Yang Saling Menguntungkan Yang dilakukan di 

luar Peradilan. Lihat: https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-

litigasi 
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masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam 

upaya menyelesaian berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan 

jalan arbitrase.99 

Menurut Abdul Manan, dalam penyelesaian sengketa perbankan 

syariah dibagi menjadi dua cara yaitu jalur litigasi100 dan jalur 

nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dapat 

ditempuh dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase 

(Tahkim).101 Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi atau penilaian ahli.102 

a) Konsultasi  

Dalam Black’s Law Dictionary memberi pengertian konsultasi yaitu 

aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan 

penasihat hukum. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai 

pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. 

konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat menyewa 

konsultan atau ahli untuk dimintai kontribusi pemikirannya dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan hukum terutama sebagai 

referensi para pihak dalam merumuskan perdamaian. Dalam hal 

ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan 

 
99Suyud Margono, ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 82. 
100Litigasi yaitu tindakan Hukum membawa Perkara ke Pengadilan. Lihat: 

https://www.kamusbesar.com/litigasi. Dalam hal ini pengadilan yang berwenang dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. 

101Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 

Perjuangan, h. 366. 
102Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat (10), h. 2. 
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pendapat hukum yang nantinya dijadikan rujukan bagi pihak untuk 

menyelesaikan masalahnya.103 

b) Negosiasi 

Menurut pendapat Mark E. Roszkowski, dalam Business Law, 

Principles, Cases and Policy disebutkan: Negosiasi dilakukan oleh 

kedua belah pihak dengan permintaan (kepentingan) saling 

berbeda lalu diupayakan mencari kesepakatan yang kompromistis 

dan memberikan keleluasaan. ADR dalam bentuk negosiasi ini 

tidak mengharuskan para pihak terlibat secara langsung, namun 

dapat mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing 

negosiator yang telah ditunjuk untuk membuat kesepakatan 

secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan 

kemudahan untuk tercapainya penyelesaian secara damai.104 

Negosiasi dapat dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti 

perdamaian dan konsoliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, 

baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses 

pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar 

pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan 

damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan dalam 

jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan 8 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa.105 

 
103Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 

Pengadilan Agama, h. 156. Lihat juga: Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi 

Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan, h. 367. 

104Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan 

Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 443. Lihat juga: Amran 

Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan, h. 367-

368. 
105Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 8, h. 4 
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c) Mediasi 

Mediasi merupakan negosiasi antara kedua belah pihak yang 

dibantu oleh pihak ketiga yang netral (tidak memihak ke salah 

satu pihak). Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi 

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator.106 Dalam mediasi inisiatif penyelesaian tetap berada 

pada para pihak yang bersengketa. 

Ciri-ciri pokok mediasi adalah mengontrol proses negosiasi, dan 

memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan.107 

Mediator hanya mengarahkan tanpa mengintervensi inti sengketa 

dan membuat kesepakatan. Mediasi seharusnya merupakan win-

win solution.108 Sehingga tidak ada banding dalam mediasi, karena 

kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang disetujui oleh 

kedua belah pihak. 

Mediasi dapat digunakan dengan berbagai model, antara lain: 

Facilitative Model yaitu para pihak akan menyelesaikan sendiri 

persoalannya, namun tetap diberi bimbingan oleh mediator dan ini 

merupakan model mediasi yang sangat tradisional. Yang kedua 

yaitu Compromise Model yaitu para pihak diberi positioning awal 

(titik awal masalah) untuk ditingkatkan hingga mencapai 

kompromi. Ketiga, Therapeutic Model yaitu model mediasi yang 

 
106Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1), h. 3. 

107Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 

Perjuangan, h. 450. 

108Win-win Solution atau dalam bahasa Indonesia disebut menang-menang 

adalah suatu strategi komunikasi yang biasanya terjadi dalam hal percakapan negosiasi 

yang bermakna bahwa dua pihak yang terlibat pembicaraan siap sedia untuk berkompromi 

yang hasil akhirnya diharapkan menguntungkan kedua belah pihak. Lihat: Boru Ni Raja, Apa 

itu Win-Win Solution (http://iamborjun.blogspot.com/2013/06/apa-itu-win-win-

solution.html. Diakses tanggal 21 Juni 2017. 
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diterapkan pada perkara-perkara kekeluargaan seperti perceraian 

dan hak asuh anak. Yang keempat yaitu Managerial Model, model 

ini lebih kepada mediasi di bidangbidang komersial, usaha dan 

finansial. Dalam model ini biasanya terdapat intervensi dari 

mediator. Secara tradisional memang mediator tidak memberi 

intervensi namun mediator akan banyak memberikan intervensi 

dalam artian guidance (bimbingan, pedoman, petunjuk).109 Karena 

memang mediator merupakan ahli di bidang yang 

bersangkutan.110 Termasuk mediator yang digunakan dalam 

perkara perbankan syariah haruslah seorang ahli dalam bidang 

perbankan syariah itu sendiri. 

d) Konsiliasi 

Konsiliasi adalah upaya penyesuaian pendapat dan penyelesaian 

suatu sengketa dalam suasana persahabatan dan tanpa rasa 

permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum persidangan 

digelar (untuk menghindari proses litigasi). 

e) Penilaian Ahli 

Pendapat ahli merupakan bentuk lain dari ADR yang 

diperkenalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990. Abdul 

Manan mengangkat Pasal 52 UU ini yang menyatakan bahwa para 

pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat 

yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum 

tertentu dari suatu perjanjian.111 Ketentuan ini pada dasarnya 

merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi “Lembaga arbitrase adalah 

 
109English Dictionary Offline, versi 1.02, Ebta Setiawan (Pusat Bahasa: English 

Dictionary Daring, 2006). 

110Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan 

Peradilan Agama, h. 451. 

111Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 

Perjuangan, h. 369 



 
107 

 

 
 

badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 

memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.” Lembaga 

tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat 

mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum 

timbul sengketa.112 

2. Faktor-Faktor Yang Mendukung Penyelesaikan Sengketa 

Perbankan Syariah 

 

a) Subtansi hukum 

Pelaksanaan mediasi di lembaga litigasi, dalam hal ini Pengadilan 

Agama dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan Agama, yang diperbarui oleh PERMA Nomor 1 Tahun 

2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan diperbarui lagi 

oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

Dalam Ayat (1), (2), dan (3), pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

disebutkan, “(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau 

kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa 

melalui Mediasi. (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam 

pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah 

diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan 

nama Mediator. (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak 

memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga 

Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi 

di Pengadilan. 

berdasarkan pasal tersebut dapat pahami bahwa, pelaksanaan 

mediasi di pengadilan tingkat pertama, khususnya Pengadilan 

 
112Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan 

Peradilan Agama, h. 459-460 
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Agama mempunyai kekuatan yang mengikat dan daya paksa bagi 

para pihak. Artinya, segala perkara yang masuk harus terlebih 

dahulu diselesaikan dengan tahapan mediasi, sebelum dilakukan 

sidang perkara. Jika tidak dilakukan mediasi maka putusan 

pengadilan menjadi batal demi hukum. 

Apabila perkara yang belum di mediasi telah diputus dan 

dilakukan upaya hukum di tingkat yang lebih tinggi seperti banding 

atau kasasi, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan 

memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan 

proses mediasi dengan putusan sela dalam waktu 30 hari sejak 

perintah mediasi dikeluarkan. Konsekuensi ini tertuang dalam 

lanjutan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, yakni pada ayat (4), (5), dan (6) dengan 

bunyi: 

  “(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 3, apabila diajukan 

upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau 

Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan 

Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses 

Mediasi. (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim 

yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. (6) 

Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan 

Tinggi atau Mahkamah Agung”. 

Terlepas dari isi peraturannya, kedudukan PERMA yang mengikat 

adalah setingkat peraturan perundang-undangan, hal itu terjadi 

karena lembaga yang mengeluarkan peraturannya adalah 

Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, di dalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peruahan Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan 

mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk membuat 
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peraturan pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan 

hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.113 

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengaduan oleh 

nasabah yang merasa hak-haknya dirugikan oleh bank syariah ke 

OJK merupakan upaya sadar dan tanggap atas pemenuhan hak-

haknya pada bank syariah sebagai pihak yang berkedudukan 

sama dalam sebuah akad syariah. Makna filosofis dari 

perlindungan nasabah oleh OJK ini adalah bank syariah akan 

memeroleh manfaat positif guna memacu peningkatan efisiensi 

dan merespon tuntutan masyarakat pengguna jasa untuk 

memberikan pelayanan prima bagi para nasabahnya yang pada 

gilirannya akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank 

syariah nasional (sharia banking well-literate). 

b) Penegak Hukum (Struktur Hukum) 

Faktor penegak hukum ini atas dasar kemampuan para penegak 

hukum, kemampuan seorang para penegak hukum yang dalam hal 

ini adalah mediator sejatinya tidak bisa diukur secara pasti, 

namun cara yang paling mendekati adalah menggunakan 

ketentuan peraturan yang berlaku tentang sertifikasi mediator. 

Artinya mediator yang telah mendapatkan sertifikat mediator  

sudah dianggap mumpuni atau berkemampuan memediasi para 

pihak yang bersengketa. 

Bagi mediator atau hakim mediator yang memediasi perkara di 

pengadilan, ketentuan mengenai mediator diatur dalam Pasal 13 

Ayat (1) sampai dengan Ayat Bab III, adappun bunyi pasalnya 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 
113Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Perubahan Tentang Mahkamah Agung. 
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Pasal 13 

1. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang 

diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam 

pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh 

Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh 

akreditasi dari Mahkamah Agung. 

2. Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak 

bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal 

tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator 

bersertifikat. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi 

Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi 

Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung. 

Untuk mendapatkan sertifikat mediator, para wasit (mediator) 

harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah 

Agung Republik Indonesia (MA) secara nasional. Namun pelatihan 

tersebut memuat peserta yang sangat terbatas jumlahnya. 

Idealnya Mahkamah Agung perlu memberikan pelatihan mediator 

lebih  sering agar: 

1. Untuk meningkatkan kompetensi para hakim mediator agar 

mereka memiliki kemampuan yang sesuai dengan peran 

mediator dan bisa memediasi perkara dengan maksimal 

2. Untuk meningkatkan efektifitas mediasi, yakni dengan 

maksimalnya kegiatan mediasi yang dilakukan oleh hakim 

mediator, maka sesi mediasi di Pengadilan Agama akan 

berjalan efektif. 

3. Untuk meningkatkan keterampilan hakim dalam melakukan 

mediasi, yakni teknik-teknik dalam memediasi akan bervariasi 

sesuai dengan jenis perkara yang dimediasinya. 

4. Untuk meningkatkan kesiapan para hakim menjadi mediator, 

yakni karena seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan 
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Agama wajib mengikuti sesi mediasi, maka harus tersedia 

banyak sumber daya yang kompeten untuk  merespon 

banyaknya perkara. 

c) Faktor Sarana dan Fasilitas 

Sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung dalam upaya 

mediasi merupakan unsur penting yang mendukung 

terselengaranya proses mediasi agar terciptanya ruang mediasi 

yang nyaman dan sejuk diantara kedua belah pihak maka sangat 

diperlukan sarana-sarana pendukung antara lain mengupayakan   

Air Conditioner (AC), penataan meja dan kursi yang rapi dan 

teratur, ketersediaan air minum, makanan ringan. Semua sarana 

tersebut sangat membantu untuk tercapai hasil mediasi yang 

diinginkan. 

Berdasarkan  PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, dijelaskan pula kemungkinan 

menyelenggarakan mediasi di luar tempat pengadilan. Pada Ayat 

(1) sampai dengan Ayat (4) Pasal 11 PERMA No. 1 Tahun 2016 

disebutkan: 

Pasal 11 

1. Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di 

tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak. 

2. Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang 

menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. 

3. Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang 

dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim 

atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib 

menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan. 

4. Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak 

dikenakan biaya. 
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d. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat dalam konteks ini adalah orang-orang yang 

berperkara, seperti penggugat dan tergugat di Pengadilan Agama 

atau pemohon dan termohon di lembaga non litigasi seperti 

BASYARNAS. Faktor masyarakat menjadi indikator penting dalam 

menganalisis baik tidaknya proses mediasi berjalan. Alasannya 

karena masyarakat yang berstatus sebagai para pihak,  

bersentuhan langsung dengan proses mediasi. Merekalah yang 

menjalankan mediasi, sehingga mereka juga yang punya andil 

besar dalam kesuksesan sebuah mediasi. Jika mereka punya 

keinginan damai (itikad baik) dan patuh terhadap arahan mediator 

maka proses mediasi akan berjalan lancar, namun jika mereka 

merespon buruk terhadap arahan mediator seperti tidak patuh 

dan acuh, maka mediasi akan berjalan alot dan mungkin tidak 

akan mencapai kata sepakat. 

Sebelum melihat bagaimana respon masyarakat terhadap mediasi 

sebagai cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah, terlebih 

dahulu kita lihat hasil mediasi dari masing-masing lembaga litigasi 

dan non-litigasi. 

Perkembangan market share perbankan syariah di Indonesia yang 

semakin naik dan berkembang, potensi konflik antar nasabah 

dengan bank syariah juga akan semakin naik dan berkembang. 

Artinya akan ada banyak sengketa terkait  perbankan syariah yang 

muncul dan di daftarkan di lembaga-lembaga penyelesaian 

sengketa. Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-

litigasi yang menerima segala bentuk perkara dalam lingkup bisnis 

syariah, seharusnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk 

menyelesaikan perkara mereka, terlebih Basyarnas mempunyai 

kompetensi dalam bidang ekonomi syariah. 
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BAB VIII 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah  

Di Indonesia 

 
1. Penyelesaian Sengketa dalam Konsep Islam 

Menurut prinsip hukum islam, dalam penyelesaian sengketa 

anatara orang yang berperkara dapat dilakukan dengan tiga cara. 

Pertama, melalui jalan islah/shulh (perdamaian). Islam secara 

harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran atau 

perselisihan. Dalam perumusan syariah islam dirumuskan sebagai 

berikut: suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan 

(perselisihan) antara dua orang yang berlawanan”. Perdamaian 

dalam syariah islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya 

perdamaian di antara pihak yang bersengketa, maka akan 

terhindarlah kehancuran silaturahmi diantara para pihak, dan 

sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri. 

Anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang 

bersengketa dapat dilihat dalam ketentuan Alquran, sunah, dan 

ijmak.114 

Pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam 

diistilahkan dengan Mushâlih, sedangkan objek diperselisihkan 

oleh para pihak disebut dengan Mushâlih ‘anhu, dan pebuatan 

yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk 

mengakhiri pertengkaran dinamakan Mushâlih ‘alayhi. 

Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan 

adanya perdamaian diantara pihak yang bersengketa, maka akan 

terhindarlah pemutusan silaturahmi diantara para pihak, dan 

sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri. 

 
114Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, (Bandung: al-Ma’rif, 1996), h. 189 
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Perdamaian dianjurkan diantara para pihak yang bersengketa 

dapat dilihat dalam ketentuan Alquran, Sunah Rasul, dan Ijmak. 

Alquran seperti dalam Q.s. al-Hujarât [49]: 9, yang artinya sebagai 

berikut:      

Terjemahnya:  

Dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, 

maka damaikanlah antara keduannya. Jika salah satu dari 

kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang 

lain, maka perangilah golongan aniaya itu sehingga golongan 

itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah 

kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara 

keduanya dengan adil dan berlakuadillah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 

Hadis dari Abu Daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah, al Hakim dan Ibnu 

Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah Saw. 

Bersabda, “Perjanjian diantara orang-orang Muslim itu boleh, 

kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau 

mengharamkan yang halal.” 

Ijmak, yaitu para ahli hukum bersepakat bahwa penyelesaian 

pertikaian di antara para pihak yang bersangketa telah 

disyariatkan dalam ajaran Islam.115 

Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalah 

yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip 

tersebut adalah (1) Adil dalam memutuskan perkara sengketa, 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan 

keputusan;(2) Kekeluargaan; (3) Win-win solution, menjamin 

kerahasian sengketa para pihak; dan (4) Menyelesaikan masalah 

secara komprehensif dalam kebersamaan. 

Rukun dan Syarat Sahnya Islah: (1) Adanya ijab; (2) Adanya kabul; 

dan (3) Adanya lafal.  

 
115Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, h.846. 
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Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian 

perdamaian, sebab tanpa adanya ijab, kabul, dan lafal tidak 

diketahui adanya perdamaian diantara mereka. Apabila rukun ini 

telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu 

ikatan hukum, yaitu masing-masing pihak berkewajiban untuk 

menaati isi perjanjian. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu 

perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada hal berikut 

ini: Pertama, perihal subjek. Orang yang melakukan perdamaian 

haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan juga 

harus mempunyai kekuasaaan atau kewenangan untuk 

melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam 

perdamaian itu. Kedua, perihal objek. Harus memenuhi ketentuan: 

(1) berbentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang 

dapat dinilai, diserah terimakan, dan bermanfaat; (2) dapat 

diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran 

dan ketidakjelasan, yang dapat menimbulkan pertikaian baru. 

Kedua, melalui Jalan al-tahkîm (arbitrase). Arbitrase yang dalam 

Islam dikenal dengan istilah altahkîm merupakan bagian dari al-

qadhâ’ (peradilan). Landasan hukum yang memperbolehkan 

arbitrase, baik yang bersumber dari Alquran, sunah dan ijmak, 

apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran 

untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Namun 

apabila jalan damai tidak mampu menyelesaikan perselisihan 

diantara kedua belah pihak maka perlu adanya pihak ketiga untuk 

menyelesaikan perselisihan diantara mereka. 

Ketiga, melalui Jalan al-qadhâ’ (peradilan). Al-Qadhâ’ secara 

harfiah berarti antara lain memustuskan atau menetapkan. 

Menurut istilah fikih yaitu menetapakan hukum syarak pada suatu 

peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan 

mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan 

perkara pidana maupun perdata. Kekuasaan qâdhî tak dapat 

dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari 
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qadhi ini mengikat kedua belah pihak. Dasar hukum al qâdhî 

dalam Q.s.al-Nisa’ [4]: 35, yang artinya: 

 

“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-

laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua 

orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suamiisteri itu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

2. Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata di Indonesia 

Sengketa dalam lingkup hukum perjanjian sehingga bersifat open 

sistem, karena mengenai penyelesaian sengketa ini terkait dengan 

pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) 

sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. 

Klausula mengenai penyelesaian sengketa ini biasanya tertuang 

dalam perjanjian pokok yang dibuat oleh para pihak. Dengan 

demikian ketentuan yang ada dalam hukum positif berupa asas 

kebebasan berkontrak (vide pasal 1338 jo 1320 KUHPerdata) 

berlaku disini, begitu dengan asas kebebasan (al hurrîyah) 

sebagimana dikenal dalam sistem perjanjian menurut hukum 

Islam. Akibatnya para pihak terkait dengan perjanjian dan harus 

melaksanakannya dengan penuh iktikad baik.116 

Penyelesaian sengketa dikatakan bersifat litigasi yaitu apabila 

para pihak yang bersengketa menyelesaikannya melalui lembaga 

peradilan resmi dalam suatu negara yakni peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Negeri. 

Prosedurnya adalah melalui beracara di depan sidang pengadilan 

hingga mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum 

tetap (in kracht van gewijsde). Sedangkan penyelesaian sengketa 

 
116Abdul GhafurAnshori, Tanya Jawab PerbankanSyariah, Yogyakarta:UII Press, 

2008, h.103. 
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nonlitigasi maksudnya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur 

diluar pengadilan. Para pihak bisa memilih forum mediasi, 

konsiliasi, atau arbitrasi baik ad hoc maupun institusional dengan 

mendasarkan pada ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 1999 

tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berikut 

peraturan prosedur yang dikeluarkan oleh lembaga lembaga 

dimaksud.117 

Bentuk-bentuk pilihan penyelesaian sengketa perkara perdata di 

luar pengadilan yang ada di Indonesia, yaitu: Pertama, arbitrase 

(perwasitan). M.N. Purwosutjipto mengartikan arbitrase atau 

perwasitan sebagai suatu peradilan perdamaian di mana para 

pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi 

yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa, dan diadili oleh 

hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri 

dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.118 Batasan 

yang lebih rinci lagi dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad 

bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan 

peradilan umum yang dikenal khusus oleh orang dalam 

perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan 

ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha 

yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini 

dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat 

sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas 

kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.119 

Dengan demikian perjanjian arbitrase timbul karena adanya 

perjanjian tertulis dari para pihak untuk menyerahkan 

penyelesaian sengketa. Adapun kekuatan penyelesaian sengketa 

 
 
118M.N. Purwasutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: 

Perwasitan, Kepailitan,dan Penundaan Pembayaran, (Jakarta:PT. Djambatan,1992), h.1.  

119AbdulKadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT 

Citra Bakti,1993), h. 276. 
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melalui arbitrase adalah:120 (1) cepat dan hemat biaya;(2) 

kebebasan untuk memilih arbiter, kecuali untuk hal-hal yang 

berkitan dengan pajak atau kepailitan;(3) kerahasiaan; (4) bersifat 

non preseden; (5) kepekaan arbiter;dan (6) kepercayaan dan 

keamanan. 

Adapun kelemahan dari arbitrase adalah (1) pada praktiknya 

putusan arbitrase tidak dapat langsung di eksekusi, tetapi harus 

meminta eksekusi dari pengadilan; dan (2) pengadilan sering kali 

memeriksa kasus yang ditangani oleh arbiter, sehingga terjadi 2 

(dua) kali proses pemeriksaan sengketa, padahal hal tersebut 

tidak boleh dilakukan karena putusan yang dikeluarkan oleh 

arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap dan mengikat 

para pihak.121 

Kedua, alternatif penyelesaian sengketa, meliputi:122 konsultasi, 

negosiasi, mediasi (kontrol dipegang oleh para pihak, efisien, 

komunikasi yang lebih efektif, fleksibel, pribadi dan rahasia, dasar 

bagi penyelesaian sengketa, kelemahan dari mediasi hanyalah 

apabila tugas yang dijalankan oleh mediator tidak berjalan secara 

maksimal karena pelbagai kendala, sehingga menghasilkan solusi 

yang tidak memuaskan para pihak), konsiliasi, dan pendapat atau 

penilaian ahli. 

3. Penyelesaian Sengketa Pada Bank Syariah di Indonesia 

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti perbankan 

syariah, pasar modal syariah dan ansuransi syariah belum diatur 

secara kongkrit dan jelas dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Padahal dalam melakukan kerjasama atau hubungan 

keperdataan tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya konflik. 

Oleh karena itu, perlu perhatian pemerintah dan aturan hukum 

 
120Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, h.225-227. 

121Pasal 60 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian sengketa. 

122Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, h.227-229. 
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yang mengatur mengenai hal-hal penyelesaian sengketa dalam 

Lembaga Ekonomi Syariah yang didalamnya termasuk perkara 

perbankan syariah. Oleh karena hal tersebut demi untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam hal 

perjanjian kontrak (akad) Lembaga Ekonomi Syariah saat ini perlu 

mencantumkan klausul penyelesaian sengketa baik itu melalui 

jalan musyawarah, islah, mediasi, atau arbitrase, ataupun ke 

lembaga Peradilan Agama sebagai pilihan terakhir. 

Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk 

menegakkan sistem syariah di dalam lembaga ekonomi diyakini 

sebagai pola hubungan yang kokoh antar bank dan nasabah. 

Kalaupun terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran 

maupun pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha 

menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran Islam. 

Sungguhpun demikian tetap saja ada kemungkinan perselisihan 

yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Terjadinya 

keadaan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam 

kehidupan dunia ekonomi haruslah diantisipasi dengan cermat.123 

Lembaga Ekonomi Syariah yang dalam operasionalnya 

menggunakan prinsip-prinsip syariah tentunya mengusahakan 

agar dalam pelaksanaanya dilakukan secara kaffah atau 

menyeluruh, sehingga penyelesaian sengketa pada Lembaga 

Ekonomi Syariah tentunya juga harus menggunakan prinsip-prinsip 

syariah. Penyelesaian sengketa yang paling sesuai adalah melalui 

islah ataupun musyawarah. Jika para pihak memilih cara islah, 

maka mereka mencoba terlebih dahulu untuk menyelesaikan 

masalah di antara mereka dengan mengadakan pertemuan antara 

kedua belah pihak. Dari hasil pertemuan tersebut dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan jika pertemuan tersebut gagal untuk 

mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat 

 
123Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik,(Jakarta: 

GemaInsani Press, 2001), h. 214 



 
120 

 

 
 

dilakukan dengan bantuan dari seseorang atau lembaga sebagai 

mediator. 

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam 

waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam 

bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa. Apabila usaha perdamaian seperti yang telah 

disebutkan di atas itu juga tidak dapat dicapai, maka para pihak 

berdasarkan kesepakatan secara tertulis mengajukan usaha 

penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. 

Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat 

keputusan mengenai sengketa yang terjadi tapi hanya membantu 

para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan 

pemecahan masalah dengan hasil win-win solution. 

BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase yang didirikan oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) berfungsi menyelesaikan kemungkinan 

terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan 

perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Pendirian lembaga ini 

awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Gagasan berdirinya lembaga 

arbitrase Islam di Indonesia ini, diawali dengan bertemunya para 

pakar cendikiawan muslim, praktisi hukum, para ulama untuk 

bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di 

Indonesia. Pertemuan ini dimotori oleh dewan pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992, setelah 

mengadakan rapat beberapa kali penyempurnaan terhadap 

rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara maka 

akhirnya lahirlah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) 

yang sekarang berubah menjadi Badan Arbitase Syariah Nasional 

(BASYARNAS). 

Penyelesaian sengketa pada Lembaga Ekonomi Syariah pada 

hakikatnya masuk ranah hukum perjanjian sehingga berlaku asas 

kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya para pihak 
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bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian 

sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa 

keperdataan diantara mereka. Klausula penyelesaian sengketa ini 

hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis 

termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak 

nasabah dengan pihak perbankan syariah. Pada pasal 55 Undang-

Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

menegaskan bahwa: 

a) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama 

b) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian 

sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian 

dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai 

dengan isi akad’’ adalah upaya melalui musyawarah, mediasi 

perbankan, badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) 

atau lembaga arbitrase lain, dan melalui pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum. 

Ada dua jalur pernyelesaian sengketa pada Lembaga Ekonomi 

Syariah khususnya perbankan syariah. Pertama; penyelesaian 

sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, penyelesaian 

sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur 

paling awal yang dilalui oleh para pihak yang bersengketa sebelum 

akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Berikut ini 

langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur 

musyawarah mufakat, yaitu: (1) Mengembalikan pada butir-butir 

akad yang telah ada sebelumnya; (2) Para pihak yakni nasabah 

dan bank kembali duduk bersama dan fokus kepada masalah 

yang dipersengketakan; (3) Mengedepankan musyawarah dan 

kekeluargaan, hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan 
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sengketa; dan (4) Tercapainya perdamaian antara pihak yang 

bersengketa. 

Kedua, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution). Ada empat 

lembaga dan cara dalam penyelesaian perkara perdata 

perbankan. Pertama, melalui jalur lembaga pengaduan nasabah. 

Lembaga pengaduan nasabah disebutkan dalam pasal 1 angka 4 

PBI No. 7/7/ PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan 

Nasabah, pengaduan didefinisikan sebagi ungkapan 

ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi 

kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan 

atau kelalaian Bank. Kemudian menurut pasal 2 PBI No. 

7/7/PBI/2005 bank diwajibkan menetapkan kebijakan dan 

memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, 

penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan 

penanganan dan penyelesaian pengaduan. Prosedur penyelesaian 

sengketa melaui lembaga pengaduan nasabah yang berada dalam 

internal bank yang bersangkutan berdasarkan ketentuan 

mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dalam Surat Edaran 

Bank Indoensia (SEBI) No.7/4/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005 

antara lain, sebagai berikut: (1) kewajiban bank untuk 

menyelesaikan pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan 

pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh 

nasabah dan atau perwakilan nasabah termasuk yang diajukan 

oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang 

menjadi nasabah bank tersebut; (2) setiap nasabah, termasuk 

walk in costumer memiliki hak untuk mengajukan pengaduan; dan 

(3) pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan 

nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah 

berdasarkan surat kuasa dari nasabah. 

Dalam pasal 10 PBI No. 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank 

wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja 

setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis, kecuali terdapat 
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kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang 

jangka waktu, yaitu: (1) kantor bank yang menerima pengaduan 

tidak sama dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan 

yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua 

kantor bank tersebut; (2) transaksi keuangan yang diadukan oleh 

nasabah atau perwakilan nasabah memerlukan penelitian khusus 

terhadap dokumen dokumen bank; dan (3) terdapat hal hal lain 

yang berada di luar kendali bank, seperti adanya keterlibatan 

pihak ketiga di luar bank dalam transaksi keuangan yang 

dilakukan nasabah. 

Adanya perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan 

dimaksud wajib diberitahukan secara tertulis kepada nasabah 

dan/atau perwakilan nasabah yang mengajukan pengaduan 

sebelum jangka waktu yang seharusnya berakhir.124 

Kedua, melalui jalur BI (Bank Indonesia) mediasi perbankan. 

Mediasi menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 

adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator 

untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai 

penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sekarela terhadap 

sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. 

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini 

dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk 

mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa 

guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun 

keputusan dari Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan 

fungsi mediasi perbankan tersebut Bank Indonesia menunjuk 

Mediator. 

Mediator yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

(1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan dan 

hukum; (2) tidak memiliki hubungan sedarah dengan nasabah 

 
124Abdul Ghafur Anshori, Tanya Jawab Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 

2008), h. 32. 
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atau Perwakilan Nasabah Bank; dan (3) tidak mempunyai 

kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian 

sengketa. 

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi 

perbankan ini kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah 

atau perwakilan nasabah dengan memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: (1) diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen 

pendukung yang memadai antara lain bukti transaksi keuangan 

yang dilakukan nasabah; (2) pernah diajukan upaya penyelesaian 

oleh nasabah kepada Bank, dibuktikan dengan bukti penerimaan 

pengaduan atau surat hasil penyelesaian pengaduan yang 

dikeluarkan bank; (3) sengketa yang diajukan tidak sedang dalam 

proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau 

peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh 

lembaga mediasi lainnya; (4) sengketa yang diajukan merupakan 

sengketa keperdataan; dan (5) pengajuan penyelesaian sengketa 

tidak melebihi 60 hari kerja tanggal surat hasil penyelesaian 

pengaduan yang disampaikan Bank kepada nasabah. Setelah 

persyaratan tersebut diatas terpenuhi, maka mulai dilakukan 

proses pemecahan sengketa. 

Apabila sengketa itu tidak dapat diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan, maka diselesaikan melalui seorang mediator 

dengan kesepakatan tertulis para pihak sengketa. Apabila para 

pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari dengan bantuan 

mediator tidak berhasil juga mempertemukan kedua belah pihak, 

maka pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian 

sengketa untuk menunjuk seorang mediator, setelah itu proses 

mediasi harus sudah dapat dimulai dalam waktu 30 hari harus 

tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani 

oleh kedua belah pihak yang terkait.125 

 
125Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, h. 238. 
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Kesepakatan penyelesaian sengketa adalah final dan mengikat 

para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib 

didaftarkan di pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sejak 

penandatanganan. Dengan demikian lembaga mediasi perbankan 

ini baru mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa 

antara nasabah atau perwakilan nasbah dengan pihak bank, 

apabila mereka telah menandatangai perjanjian mediasi 

(agreement to mediate). Isi dari agreement to mediate ini yaitu 

kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk 

pada peraturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan Agama 

Dengan lahirnya UU No.3 Tahun 2006 yaitu perubahan atas UU 

No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan 

absolut sengketa ekonomi syariah beralih ke Pengadilan Agama. 

Kekuatan Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah dikarenakan adanya faktor sebagai 

berikut: (1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah memahami 

permasalahan syariah; (2) Kewenangan absolut peradilan; dan (3) 

Mayoritas masyarakat Indonesia kesadaran hukum Islam. 

Beberapa pakar berpendapat bahwa pengadilan Agama lebih 

berhak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah ketimbang pengadilan lain dengan 

pertimbangan sebagai berikut: (a) Pengadilan agama mempunyai 

sumber daya manusia (SDM) yang sudah memahami 

permasalahan syariah. Sedangkan, para aparat hukum di 

pengadilan Umum belum tentu menguasai permasalahan syariah; 

(b) Belum adanya hukum materiil yang khusus mengatur mengenai 

bisnis syariah yang dapat menjadi patokan para hakim di 

Pengadilan Umum untuk menyelesaiakan perkara; (c) Mengingat 

sejarah Peradilan Agama bahwa wewenangnya sangat luas, tak 

hanya menangani masalah perkawinan, kewarisan, wakaf, dan 

hibah saja, maka meletakkan bisnis syariah dalam kewenangan 
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Pengadilan Agama merupakan momentum yang baik demi 

perkembangan pengadilan Agama dan kedudukan yang lebih kuat; 

dan (d) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu 

muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat yang tinggi 

dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.126 

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 polemik 

mengenai Peradilan Agama akhirnya terjawab, salah satu yang 

mendasar adalah peradilan agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, 

dan ekonomi syariah. Selain itu, Penjelasan Pasal 49 Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah 

termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya 

menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam 

mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama 

sesuai dengan ketentuan pasal ini. Dikaitkan dengan asas 

personalitas keislaman, hal ini berarti seorang nonmuslim yang 

melakukan transaksi pada suatu lembaga Ekonomi Syariah berarti 

ia telah menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan hukum 

Islam. 

Tugas dan wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang diatur 

dalam UU No.7/1989 dinyatakan pada realitas telah berlaku sejak 

zaman penjajahan Belanda walaupun telah terjadi perubahan dan 

perkembangan, namun perubahan yang lebih signifikan dan 

berarti terwujud dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan 

Undang-Undang No.50 tahun 2009 mengenai perubahan Undang-

Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yaitu adanya 

penambahan tugas dan kuasa Peradilan Agama dalam 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam 

 
126Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, h. 240 



 
127 

 

 
 

bidang ekonomi syariah sesuai dengan Pasal 49 huruf (i).127 Akan 

tetapi persoalan lebih lanjut ialah ketika penyelesaian perkara 

ekonomi syariah telah diserahkan kepada peradilan agama sesuai 

dengan Undang-Undang tersebut namun: (a) Dalam Pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 ternyata membatasi 

pengadilan hanya untuk orang Islam saja; (b) Undang-undang 

tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama sampai 

menjangkau masalah ekonomi syariah itu belum diringi dengan 

peraturan perundangan lainnya yang secara teknis dapat dijadikan 

rujukan oleh praktisi hukum peradilan agama seperti peraturan 

pemerintah misalnya.128 

Dengan demikian keterkaitan antara Peradilan Agama dengan 

BASYARNAS antara lain adalah dalam hal yaitu: 

Pertama, Peradilan Agama wajib menolak perkara di bidang 

ekonomi syariah yang dimajukan kepadanya ketika dalam perkara 

yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak di bidang 

ekonomi syariah, terdapat klausula arbitrase. Yakni sebuah 

klausula yang menyatakan bahwa segala sengketa yang timbul 

berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui 

BASYARNAS”. Dengan adanya klausula dimaksud, maka 

BASYARNAS mempunyai kompetensi absolut terhadap perkara 

yang bersangkutan; dan Kedua, Peradilan Agama juga dapat 

memberikan fiat eksekusi bagi putusan arbitrase dari BASYARNAS 

secara sukarela dalam hal salah satu pihak yang terlibat dalam 

sengketa tidak bersedia melaksanakan putusan dimaksud yang 

sifatnya adalah paripurna dan mengikat (final and binding).129 

 

 

 
127SyukriIska, SistemPerbankanSyariah di Indonesia, h. 293 

128SyukriIska, SistemPerbankanSyariah di Indonesia, h. 296 

129Abdul GhafurAnshori, Tanya Jawab PerbankanSyariah, h. 40 
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  BAB IX 

Implementasi (Perma) No. 2 Tahun 2008 

Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah 

 

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

a) Konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  

Istilah kompilasi diambil dari perkataan compilare yang 

mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti 

mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana 

definisi hukum dari oxford English dictionary adalah kumpulan 

aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan dimana 

suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang 

mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.130 

Ekonomi islam adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan 

hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan 

yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.131 

b) Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Pada awalnya pada wakil rakyat di Senayan merevisi Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pengadilan Agama. Lalu 

lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan Undang-

Undang Peradilan Agama yang baru ini, ada banyak hal yang 

berubah, namun perubahan yang paling mencolok terjadi pada 

pasal 49, dengan pasal itu sejak Maret 2006 lalu Peradilan Agama 

 
130Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 

376 

131M. Fauzan, Kompilasi Hukum., h. 3. 
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mempunyai garapan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah.132 

Perselisihan dalam dibidang ekonomi syariah diperkirakan akan 

ramai dikemudian hari. Bahkan ekonomi syariah selalu dipandang 

berbeda dengan ekonomi umumnya, namun keduanya selalu 

berkaitan dengan kontrak (perjanjian). Para pihak yang terlibat 

berkemungkinan mencederei apa yang sudah disepakati bersama. 

Karena itu, selain diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang 

mumpuni, diperlukan juga hukum materiil yang biasa digunakan 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau. 

Mahkamah Agung (MA) menyadari perlunya mengolah materi atau 

bahan menjadi hukum positif agar bisa digunakan di Pengadilan 

Agama. Sebagai program jangka pendek, paling lama tidak 

dibutuhkan sebuah kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) 

mengikuti jejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah ada. 

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berawal dari 

terbitnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 ini memperluas 

kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan 

zaman dan hukum. Saat ini Pengadilan Agama tidak hanya 

berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja tetapi juga mengenai 

permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat, infak 

dan sengketa hak milik antara sesame muslim. Setelah Undang-

Undang No 3 Tahun 2006 maka Ketua Mahkamah Agung (MA) 

membentuk tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 

tanggal 20 oktober 2006.133 

 
132http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/mengutit-jejak-kompilasi-

hukumekonomi-syariah, diunduh pada tanggal 6 Juni 2017. 
133Ridwan-kalviana.blogspot.com/2014/04/tugas-1-jurnal-pengertian-

hukumdan.html?m=1, diunduh pada tanggal 6 Juni 2017. 



 
130 

 

 
 

Kemudian kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) diterbitkan 

dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

Perma ini dikeluarkan dengan prioritas untuk kalangan Hakim 

Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.134 

c) Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) disusun sebagai atas 

respon terhadap perkembangan bisnis baru dalam hukum 

muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui 

lembaga keuangan syariah yang memerlukan paying hukum. 

Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun 

sebagai respon terhadap Undang-Undang No 3 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan 

Peradilan Agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan 

upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat 

islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh 

system konstitusional Indonesia.135 

Beberapa dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga 

Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) adalah:  

1) Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang 

memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan 

dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman 

prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 
134http://www.mas-roisku-muslimblogspot.in/2010/09/tinjauanj-terhadap-

kompilasihukum.html?m=1 
135Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan 

Hukum Islam, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), h. 157. 
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2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud 

ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk 

mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan 

yang adil dan benar.136 

d) Akad Ijarah Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

   Adapun rukun ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah 

adalah sebagai berikut: 

a. Pasal 295  

1) Musta’jir/pihak yang menyewa  

2) Mu’ajir/pihak yang menyewakan  

3) Ma’jur/benda yang diijarahkan 

4) Akad.137 

b. Pasal 296 

1) Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas 

2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan tulisan, dan/syarat 

c. Pasal 297 

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan 

berdasarkan kesepakatan. 

d. Pasal 298 

1) Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan 

datang 

2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh 

membatalkannya hanya karena akad itu masih belum 

berlaku. 

 

 
136Ibid., h. 158. 

137Ibid., h. 158. 
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e. Pasal 299 

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan 

karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.138 

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah diatur dalam pasal: 

a. Pasal 301: Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, 

pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai 

kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

b. Pasal 302: Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap 

muka maupun jarak jauh.  

c. Pasal 303: Pihak yang menyewakan haruslah pemilik, 

wakilnya atau pengampunya 

d. Pasal 304 

(1) Penggunaan ma`jur harus dicantumkan dalam akad 

ijarah.  

(2) Apabila penggunaan ma’jur tidak dinyatakan secara 

pasti dalam akad, maka ma’jur digunakan berdasarkan 

aturan umum dan kebiasaan 

e. Pasal 305: Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah 

tidak ada, maka akad itu batal. 

f. Pasal 306 

(1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya 

batal  

(2) Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsli adalah harga 

ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman 

dan jujur.139 

 
138Ibid., h.87. 

139Ibid., h. 88-89 
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Selain rukun, syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah, 

didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur juga tentang 

harga dan jangka waktu ijarah yakni: 

a. Pasal 315 

(1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan 

berdasarkan satuan waktu. 

(2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 

menit, jam, hari, bulan atau tahun. 

b. Pasal 316 

(1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas 

dasar kebiasaan. 

(2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan 

kesepakatan para pihak. 

c. Pasal 317 

Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh 

musta’jir, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau 

kebiasaan.140 

2. Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

Permasalahan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah 

sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX Pasal 55 ayat (1) sampai 

(3) tentang Penyelesaian Sengketa. Namun pada bagian 

penjelasan pasal 55 ayat (2) masih disebutkan masih adanya 

kemungkinan diselesaikannya sengketa perbankan syariah 

melalui Pengadilan di lingkup Peradilan Umum, hal ini 

menyebabkan masih adanya multitafsir yang terjadi dalam 

memahami undang-undang ini, khususnya pada pasal 55 ayat (2) 

yang kaitannya dengan kewenangan absolut sebuah pengadilan.  

 
140Ibid., h. 91. 
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Dapat dijelaskan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 93/PUU-X/2012, yang isinya menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad 

adalah hanya pada pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur 

litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan), bukan 

pada pilihan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan 

penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan 

dengan konstitusi, sedangkan batang tubuh sebagai pasal yang 

membuat norma tidak turut dinyatakan tak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Artinya pembatalan atas penjelasan pasal tidak 

otomatis membatalkan norma Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 

Perbankan Syariah tetapi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Pemahaman ini berimplikasi pada validitas 

arbitrase syariah yang tetap mendapat tempat sebagai salah satu 

forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Tanpa 

penjelasan pasal pun, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 

Perbankan Syariah sudah bisa dipahami yang memberi 

kesempatan bagi bank syariah dan nasabah untuk melakukan 

pilihan forum (choice of forum).141 

Dari putusan tersebut dapat dirumuskan ketentuan mengenai 

penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagai berikut: 

a) Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , penyelesaian 

sengketa perbankan syariah secara litigasi hanya dapat 

dilakukan di peradilan agama, dan tidak ada lagi opsi 

peradilan umum  

 
141Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Syariah, h. 349. 
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b) Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pihak-pihak yang 

bersengketa diperkenankan memilih forum penyelesaian di 

luar peradilan agama (choice of forum) melalui arbitrase atau 

alternatif penyelesaian sengketa lain seperti musyawarah. 

c) Penyelesaian pada forum di luar peradilan agama tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.142 

Jadi jelaslah yang dimaksud dengan choice of forum di dalam 

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah 

pilihan forum antara forum litigasi dan non-litigasi. 

Bagan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
142Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Syariah, h. 352. 
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Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui pranata 

Pengadilan dilaksanakan sesuai kewenangan Pengadilan yang 

diberi kewenangan secara atributif oleh undang-undang untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya. Menurut 

ketentuan Undang-undang, sengketa Perbankan Syariah yang 

terjadi dan diselesaikan melalui jalur Pengadilan dilakukan oleh 

Pengadilan Agama. 

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi legitimasi bagi 

penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pasal 49 UURI No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama. 

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

mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan 

Syariah. Menurut ketentuan undang-undang ini disebutkan bahwa 

penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh 

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengaturan 

tentang mekanisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah 

menurut Undang-undang Perbankan Syariah ibarat dua sisi mata 

uang yang berbeda gambarnya sehingga berbeda pemaknaannya. 

Pembuat undang-undang tidak konsisten dalam menetapkan 

kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang 

dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. 

Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang 

Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah 

upaya yang dilakukan melalui: 

1) Musyawarah; 

2) Mediasi perbankan; 

3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau 

arbitrase lain; 

4) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
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Tidak konsistennya substansi ketentuan Undang-undang 

Perbankan Syariah tentang tata cara penyelesaian sengketa 

perbankan syariah di pengadilan, akan menimbulkan 

ketidakpastian dalam hukum. Adanya pilihan pengadilan dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syariah (choice of court forum) 

dapat menyebabkan terjadinya disharmoni antar pranata hukum 

yakni pengadilan dan tumpang tindihnya kewenangan dalam 

mengadili suatu perkara sengketa perbankan syariah. Terkait 

dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui forum 

pengadilan (litigasi), Mahkamah Konstitusi (MK) telah 

mengeluarkan jurisprudensi melalui Putusan MK No. 

93/PUUX/2012 terhadap penyelesian sengketa perbankan syariah 

di Indonesia. 

Putusan MK No. No. 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian 

sengketa perbankan syariah di Indonesia ini menjadi jurisprudensi 

bagi kasus-kasus sengketa perbankan syariah yang akan terjadi 

setelahnya, bahwa terhadap sengketa perbankan syariah yang 

selesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi), tidak terdapat pilihan 

forum pengadilan bagi penyelesaian sengketa tersebut. 

Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-

Undang Perbankan Syariah, memiliki kompetensi absolut dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syariah.143 

Menjalankan  kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa 

ekonomi syariah/perbankan syariah. Sesuai dengan perintah 

Undang-Undang, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang 

termasuk di dalamnya adalah sengketa perbankan syariah. 

Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa 

perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan 

Syariah yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa 

perbankan syariah dilaksanakan oleh pengadilan dalam 

 
143Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah,Yogyakarta,  

2018 
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lingkungan peradilan agama. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan 

Agama telah memeriksa dan mengadili sejumlah kasus sengketa 

perbankan syariah. 

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

Adapun Para pihak yang berselisih dalam sengketa ekonomi 

syariah, dalam hal ini adalah antara nasabah dan bank syariah 

dapat menyelesaikan perselisihannya secara internal melalui 

dialog untuk menemukan solusi atas perselisihan. Umumnya 

perselisihan antara nasabah dan bank syariah dalam pelaksanaan 

akad syariah adalah terkait dengan hak dan kewajiban para pihak 

misalnya masalah pembayaran angsuran atau angsuran telah 

dilunasi namun agunan masih ditahan oleh pihak bank. 

Penyelesaian perselisihan bank syariah secara internal antara 

nasabah dan bank syariah dapat diselesaikan melalui struktur 

bank syariah yang bertugas memberikan pelayanan bagi nasabah 

bank syariah seperti Divisi Bisnis Konsumen (Consumer Business 

Division) atau Divisi Pengadaan dan layanan Umum (Procurement 

and General Service Division). 

Penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah secara 

internal akan memberi manfaat bagi kedua pihak yang berselisih 

yaitu masalah perselisihan mereka tidak perlu dilanjutkan 

penyelesaiannya di luar institusi bank syariah seperti OJK dan 

Basyarnas. Sengketa perbankan syariah antara nasabah dan bank 

syariah di luar bank syariah akan membawa konsekuensi yuridis 

yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak seperti adanya sanksi 

oleh OJK kepada bank syariah apabila terbukti bersalah 

melalaikan hak-hak nasabah atau pembebanan biaya 

penyelesaian sengketa oleh Basyarnas kepada salah satu pihak 

yang berperkara. 

OJK sebagai lembaga yang independen yang dibentuk 

berdasarkan amanat UURI No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan 

atas UURI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 
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Berdasarkan amanat Undang-Undang BI tersebut, Presiden atas 

persetujuan bersama DPR menetapkan UURI No. 21 Tahun 2011 

tentang OJK. Sebagai sebuah lembaga pengawasan sektor jasa 

keuangan, OJK bersifat independen dan bebas dari campur tangan 

pihak manapun. OJK mempunyai fungsi, tugas dan wewenang 

dalam bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan 

penyidikan pada sektor jasa keuangan. Secara filosofis tugas OJK 

adalah bersama dengan stakeholders lainnya turut berperan. 

Untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional yang 

melalui tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK 

mengusung Visi: Menjadi lembaga pengawas industri jasa 

keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen 

dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan 

menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global 

serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bentuk 

implementasi dari visi OJK tersebut, salah satu misi lembaga yang 

diusung adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan 

akuntabel. 

Bank syariah sebagai lembaga jasa keuangan di Indonesia 

menjadi bagian dari objek pengawasan yang dilakukan oleh OJK. 

Perselisihan antara nasabah dan bank syariah juga dapat 

diselesaikan melalui mekanisme pengaduan nasabah bank 

syariah ke OJK. Nasabah yang bermasalah dengan bank syariah, 

ataupun nasabah meragukan kerjasamanya dengan bank syariah, 

dapat melaporkannya pada OJK sebagai lembaga pengawas 

industri jasa keuangan yang dibentuk dengan tujuan agar 

keseluruhan kegiatan jasa pada sektor keuangan terselenggara 

secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan 

dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat. 
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Derasnya arus perubahan sosial kemasyarakatan di era globalisasi 

termasuk dalam sistem perbankan syariah nasional dan semakin 

pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi  serta berbagai 

inovasi dan kreasi dalam membuat produk jasa layanan 

perbankan syariah, telah menciptakan sebuah sistem perbankan 

syariah yang begitu kompleks, dinamis, dan saling terkait dalam 

hal produk maupun kelembagaan bank syariah. Interaksi dan 

transaksi antara nasabah dan bank syariah sebagai lembaga jasa 

keuangan semakin kompleks yang tidak menutup kemungkinan 

akan terjadinya sebuah pengabaian terhadap perlindungan 

nasabah baik disengaja maupun tidak. 

Perlindungan nasabah di sektor perbankan syariah bertujuan 

untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang 

andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan 

menumbuhkan kesadaran dari para pelaku usaha jasa keuangan 

tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga 

kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Apabila 

terdapat produk dan layanan sebuah bank syariah berpotensi 

merugikan masyarakat, maka OJK berwenang untuk 

menghentikan kegiatannya. 

OJK telah menyiapkan sistem pelayanan dan mekanisme 

pengaduan bagi nasabah yang merasa dirugikan dan memfasilitasi 

pengaduan tersebut. Masyarakat hendaknya memanfaatkan 

layanan konsumen ini sebaik mungkin. Namun demikian, sebelum 

melakukan pengaduan ke OJK sebaiknya nasabah yang merasa 

dirugikan oleh bank syariah berupaya untuk menyelesaikan 

masalahnya terlebih dulu secara kekeluargaan. Apabila 

masalahnya belum selesai, maka upaya penyelesaian dapat 

ditempuh dengan membuat laporan atau pengaduan pada layanan 

konsumen OJK. Pengaduan konsumen dapat dikirim melalui Pos, 

fax, telepon atau membuka website OJK dan mengirimkan e-mail 

pengaduan. OJK hanya akan memproses pengaduan dengan 

informasi dari konsumen yang jelas dan akurat seperti adanya 
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bukti penyampaian pengaduan pada LJK, identitas diri pelapor, 

deskripsi pengaduan dan dokumen pendukung yang diperlukan. 

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen pada 

sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen menurut 

ketentuan ini adalah keterbukaan (transparansi), perlakuan yang 

adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi dari 

konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian 

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara sederhana, 

cepat dan biaya terjangkau. Peraturan OJK ini mengatur tentang 

kewajiban pelaku usaha seperti bank syariah untuk bertanggung 

jawab atas kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian 

pelaku usaha dan kewajiban untuk menjaga keamanan simpanan 

atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya. 

Bank syariah dilarang untuk memberikan data informasi apapun 

tentang konsumennya kepada pihak ketiga kecuali dalam hal 

dibenarkan oleh undang-undang. Pelanggaran atas peraturan OJK 

ini dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, 

membayar denda sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan 

usaha, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. 

Perlindungan hukum bagi nasabah bertujuan untuk menciptakan 

sistem perlindungan konsumen, memberdayakan konsumen, 

menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha pada sektor 

perbankan syariah tentang pentingnya untuk melindungi hak-hak 

konsumen dengan memperhatikan aspek kewajaran dalam 

penetapan biaya atau harga atas sebuah produk (fee-based 

pricing) minimum yang tidak merugikan konsumen, serta 

kesesuaian produk/layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan 

dan kemampuan konsumen. 

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengaduan oleh 

nasabah yang merasa hak-haknya dirugikan oleh bank syariah ke 

OJK merupakan upaya sadar dan tanggap atas pemenuhan 
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hakhaknya pada bank syariah sebagai pihak yang berkedudukan 

sama dalam sebuah akad syariah. Makna filosofis dari 

perlindungan nasabah oleh OJK ini adalah bank syariah akan 

memeroleh manfaat positif guna memacu peningkatan efisiensi 

dan merespon tuntutan masyarakat pengguna jasa untuk 

memberikan pelayanan prima bagi para nasabahnya yang pada 

gilirannya akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank 

syariah nasional (sharia banking well-literate). 
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BAB X 

Implementasi (Perma) No. 14 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah 

 
1. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh 

dengan berbagai cara. Adapun proses penyelesaian perkara 

ekonomi syariah yang dapat dijadikan pilihan oleh para pihak 

dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para 

pihak pencari keadilan, antara lain:  

a) Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar Pengadilan (Non 

Litigation Effort) 

Menurut Suyud Margono, kecenderungan memilih Alternatif 

Dispute Resolution (ADS) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan 

atas pertimbangan bahwa para pihak kurang percaya pada sistem 

pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya 

keuntungan mempergunakan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di 

pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari 

alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa 

bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase atau jalan alternatif 

penyelesaian sengketa.144 

 
144Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses 

Pelembagaan dan Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000), 85. 
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Berdasarkan pembagiannya, Alternatif Dispute Resolution (ADR) 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu145: 

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian 

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa 

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di 

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau 

penilaian ahli.146 Penyelesaian sengketa dengan cara ADR 

merupakan alternatif yang mengungtungkan. Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, 

konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak sepenuhnya 

memberikan pengertian atau batasan-batasan secara perinci dan 

jelas.147 

 

b) Arbitrase 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.148 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa : “Perjanjian 

arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang 

dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu 

 
145Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional 

Indonnesia Dan Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15-24. 

146Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 

60 ayat (1) 
147Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 

Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2012), 442. 

148Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 133. 
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perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah 

timbul sengketa”.149 

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian 

sengketa dalam bidang bisnis adalah UndangUndang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Arbitrase merupakan kesepakatan yang diperjanjikan 

dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari 

seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak.150 

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk 

menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu 

lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat 

Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam 

bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang 

menangani masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, 

dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus 

menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam.151 

b) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (Litigation 

Effort) 

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui 

lembaga pengadilan. Peradilan Agama merupakan salah satu 

badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk 

menegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. 

Peradilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, 

dan menyelesaiakn perkara tertentu antara orang-orang yang 

beragama islam.152 Lembaga Peradilan Agama sendiri bertugas 

dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakn 

 
149Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik 

(Jakarta: Kencana, 2017), 22. 

150Mannan, Hukum Ekonomi, 460. 

151Ibid. 
152Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135. 
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perkara tertentu bagi yang beragama islam dalam bidang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan 

ekonomi syariah.153 

 

2. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam 

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 

a) Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan 

Acara Sederhana 

Penyelesaian gugatan dengan cara sederhana diperiksa dan 

diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syariah dengan rangkaian tahapan 

penyelesaiannya sebagai berikut: 

1) Pendaftaran 

Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 14 tahun 2016 penggugat 

mengajukan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama atau 

melalui pendaftaran elektronik atau mendaftarkan gugatannya 

dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh 

petugas kepaniteraan pada pengadilan setempat. Blanko gugatan 

tersebut berisi keterangan mengenai; 

a) Identitas penggugat dan tergugat,  

b) Penjelasan ringkas tentang duduknya perkara,  

c) Tuntutan penggugat, dan  

d) Wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada 

saat mendaftarkan gugatan sederhana tersebut.154 

 

 

 

 
153Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf i. 

 
154Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. 
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2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana 

Panitera melakukan pemeriksaan syarat gugatan sederhana 

berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara penyelesaian 

gugatan sederhana, kemudian mencatannya dalam buku register 

khusus gugatan sederhana yang bentuknya memuat item. 

Adapun buku register ekonomi syariah dalam buku II hanya 

merupakan buku register yang sifatnya sebagai buku bantu saja 

untuk memudahkan pendataan perkara ekonomi syariah yang 

diterima oleh pengadilan agama, sedangkan nomor perkaranya 

tetap mengacu pada buku register induk perkara gugatan.155 

Apabila dibuat tersendiri tentu semua jenis perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama seperti waris, wakaf, dan 

sebagainya juga dibuat sendiri, dan ini akan menimbulkan 

kerancuan ketika memeriksa perkara pada buku register induk 

perkara.156 

3) Ketua Menetapkan Panjar Biaya Perkara 

Ketua menetapkan panjar biaya perkara, dan memerintahkan 

kepada penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sebesar 

yang tercantum dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) 

melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari 

penggugat lalu membukukannya dalam buku jurnal keuangan 

perkara. Setelah itu, ketua pengadilan menerbitkan penetapan 

pembebasan biaya perkara dikabulkan atau ditolak. Proses ini 

tidak dihitung termasuk dalam jangka waktu penyelesaian perkara 

gugatan sederhana. 

Setelah itu, ketua pengadilan menetapkan hakim dengan hakim 

tanggal untuk memeriksa gugatan sederhana, dan panitera 

 
155Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik 

(Jakarta: Kencana, 2017), 118. 

156Ibid., 119. 



 
148 

 

 
 

menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam 

memeriksa gugatan sederhana tersebut. Perlu diingat, bahwa 

proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan 

penunjukkan panitera dilaksanakan paling lambat dua hari 

kerja.157 

4) Pemeriksaan Pendahuluan 

Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang telah ditunjuk 

untuk menyelesaikan perkara aquo, terlebih dahulu harus 

memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar 

berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Walaupun pada 

awalnya kepaniteraan sudah melakukan penilaian persyaratan 

sederhana tetapi hakim tetap juga memeriksa dan menilai 

sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan 

oleh para pihak. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat 

bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka 

hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan 

bukan gugatan sederhana. 

Berkaitan dengan penetapan dapat dibuat dengan formulir, maka 

panitra diperintah untuk mencoret dari register perkara dan 

memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada 

penggugat.158 

5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak 

Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan 

penggugat merupakan gugatan sederhana, maka hakim 

menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan 

jurusita untuk memanggil para pihak agar hadir pada peridangan 

yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan 

persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan sederhana 

 
157Ibid 
158Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik 

(Jakarta: Kencana, 2017), 120. 
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perkara ekonomi syariah paling lambat adalah dua hari kerja hal 

ini sesuai dengan bunyi pasal 20 ayat 2 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2015. 

Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa 

alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur. Adapun jika 

tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan 

pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir 

pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut. 

Jika tergugat pada hari sidang pertama hadir kemudian pada hari 

sidang berikutnya tidak hadir tanpa alas an yang sah, maka 

gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir. Terhadap 

putusan tersebut tergugat dapat mengajukan keberatan 

6) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian 

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan 

perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, yaitu 

ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 

(dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. 

Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan 

akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan 

akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum 

apapun. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pad hari sidang 

pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat 

gugatan dn jawaban tergugat. Perlu dipahami, bahwa dalam 

proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan 

tuntutan provisi, eksepsi, rekovensi, intervensi, replik duplik atau 

kesimpulan. 

7) Hakim Wajib Berperan Aktif 

Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, dalam 

menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif 

yang harus disampaikan dalam persidangan dengan dihadiri oleh 

para pihak. Dalam peran aktinya, hakim dapat melakukan hal-hal 

sederhana sebagai berikut : 
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a) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana 

secara berimbang kepada para pihak. 

b) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk 

menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian 

di luar persidangan 

c) Menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan 

upaya hukum yang ditempuh para pihak. 

8) Tentang Pembuktian 

Diantara hal yang menarik dalam penyelesaian perkara ekonomi 

syariah dengan acara sederhana adalah bahwa dalam gugatan 

yang diakui atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian. 

Pembuktian dalam acara gugatan sederhana yang sebatas bukti-

bukti yang disampaikan penggugat pada saat menyampaikan 

gugatan di kepaniteraan, sebab apabila pembuktiannya tidak 

sederhana maka sejak awal perkara ini sudah dinyatakan masuk 

pada kategori gugatan dengan acara biasa. 

9) Putusan dan Berita Acara Persidangan 

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi 

syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus 

memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab fikih yan 

dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara. 

Seperti persidangan dalam perkara lainnya, hakim wajib 

membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, serta 

wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan 

keberatan, dalam hal para pihak tidak hadir, dalam hal ini juru sita 

menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari 

kerja setelah putusan diucapkan. Kemudian, atas permintaan para 

pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja 

setelah putusan diucapkan. 

Dalam persidangan, panitera pengganti bertugas mendampingi 

hakim serta mencatat jalannya persidangan dalam berita acara 

persidangan yang kemudian ditandatangani oleh hakim dengan 

panitera pengganti yang bersangkutan. 
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10) Upaya Hukum 

Upaya Hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah 

dengan mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Agama 

atau Mahkamah Syariah, dengan menandatangani akta 

pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan 

panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut.  

Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan paling lambat 

tujuh hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah 

pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka 

ketua pengadilan membuat pernyataan keberatan tidak dapat 

diterima yang didasarkan pada surat keterangan panitera, bahwa 

batas waktu mengajukan keberatan sudah lebih dari tujuh hari 

kerja. 

11) Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan 

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 

keberatan, yang disertai dengan memori keberatan yang bisa 

dalam bentuk alasan-alasan yang dituang dalam akta keberatan 

dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima 

oleh pengadilan. 

Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada ketua 

pengadilan agama dengan mengisi blanko yang memuat 

keberatan dari para pihak. Blanko tersebut disediakan paniteraan, 

dengan mempertimbangkan jarak waktu penyampaian keberatan 

yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahukan 

keberatan. 

12) Pemeriksaan Keberatan 

Setelah permohonan keberatan dinyatakan lengkap dalam waktu 

paling lambat 1 (hari) hari, maka ketua pengadilan agama sudah 

menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus 

permohonan keberatan tersebut. Kemudian, majelis hakim 

memeriksa permohonan keberatan tersebut yang dipimpin oleh 

hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama atau 

mahkamah syariah. 
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Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar pada putusan 

dan berkas keberatan disertai memori dan kontra memori 

keberatan, serta tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa majelis hakim 

sudah harus memutus perkara keberatan paling lambat tujuh hari 

kerja. 

Pada tahap pemeriksaan keberatan, majelis hakim yang 

menyidangkan perkara tersebut dapat menyusun fomulasi 

putusan, diantaranya kepala putusan, identitas para pihak, 

pertimbangan hukum dan amar putusan.  

Ketentuan pemberitahuan putusan keberatan disampaikan 

kepada para pihak paling lambat tiga hari sejak putusan 

diucapkan, karena pemeriksaan keberatan tidak dilakukan dengan 

menghadirkan para pihak layaknya seperti pemeriksaan perkara 

banding atau kasasi. Selanjutnya, putusan keberatan sudah 

berkekuatan hukum tetap sejak pemberitahuan disampaikan oleh 

para pihak. 

13) Pelaksanaan Putusan 

Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah 

tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan 

disampaikan kepada para pihak, maka putusan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. 

b) Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan 

Acara Biasa 

Pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang tidak masuk dalam 

kategori acara gugatan sederhana, maka pemeriksaannya 

dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang 

berlaku, kecuali yang secara khusus telah diatur di dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, terutama pada 

ketentuan yang dapat pada Bab V sampai Bab IX. 

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 mengatur dua hal yang masing-

masing jelas dasar hukumnya. Ketentuan yang dimaksud yaitu, 
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untuk gugatan sederhana berpedoman pada PERMA Nomor 2 

Tahun 2015. Adapun untuk gugatan biasa berpedoman pada 

hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur 

secara khusus dalam PERMA ini tetapi bukan pula berarti tata cara 

gugatan sederhana dapat diberlakukan pula pada gugatan dengan 

acara biasa. 

Adapun hal-hal yang secara khusus diatur dalam PERMA Nomor 

14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi 

Syariah, sebagai berikut:  

1) Mekanisme Pemeriksaan Perkara 

Mekanisme pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat 

dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, seperti 

pendaftaran perkara secara online.159 Selain itu juga bisa 

dilakukan pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak 

dengan bantuan teknologi informasi seperti dengan email, watsap 

dan lain sebagainya. 

Adapun teknologi informasi tersebut harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut : 

a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau 

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 

b. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau 

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan 

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara 

yang berlaku di Indonesia. 

c. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan 

sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan 

ketentuan yang telah diatur.160 

 

 

 
159Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 

7 ayat 2. 

160Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik 

(Jakarta: Kencana, 2017), 126. 
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2) Waktu Penyelesaian Perkara 

Waktu penyelesaian perkara dalam ketentuan penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa, batas waktu 

penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah 

selama lima bulan, sedangkan di pengadilan tingkat banding 

selama tiga bulan, demikian juga pada tingkat kasasi dan 

peninjauan kembali di Mahkamah Agung.161 

3) Pemanggilan Para Pihak 

Pemanggilan para pihak dilakukan sesuai dengan hukum acara 

perdata yang berlaku, sedangkan ketentuan bagi yang berada di 

luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang berwenang berpedoman 

pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014. 

Adapun dalam pemanggilan lanjutan atas kesepakatan bersama 

para pihak yang bersengketa dapat dilakukan dengan bantuan 

teknologi informasi seperti melalui email atau whatsapp yang 

bersangkutan setelah diklarifikasi kebenaran perangkat elektronik 

yang digunakan untuk menghindari complain dari pihak lainnya.162 

4) Upaya Damai 

Ketentuan melakukan upaya damai dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah dengan acara biasa mengacu pada ketentuan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat 

banding pada empat lingkungan peradilan. Dalam pemeriksaan 

dengan acara biasa, hakim harus memerintahkan pihak 

berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi yang 

bersifat imperatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.163 Hal senada juga 

 
161Ibid., 127. 

162Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 2. 

163Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 10 ayat 1 dan ayat 

2. 
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ditegaskan dalam Pasal 64 Rancangan Kompilasi Hukum Acara 

Ekonomi Syariah.164 

5) Kualifikasi Hakim 

Kualifikasi hakim yang dibolehkan untuk memeriksa perkara 

ekonomi syariah harus berkualifikasi dan memiliki tanda kelulusan 

pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Setelah itu dinyatakan 

lulus, juga harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai 

hakim ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah 

Agung RI. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim 

Ekonomi Syariah.165 Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dijelaskan 

bahwa sebelum jumlah hakim bersertifikasi ekonomi syariah 

memenuhi ketentuan sebagaimana disebut oleh Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2016 Tentang Sertifikasi 

Hakim Ekonomi Syariah, maka dapat ditunjuk hakim yang telah 

mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.166 

6) Pembuktian 

Pada persidangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

penggugat dibebani ke wajiban untuk membuktikan dalil 

gugatannya, demikian juga dengan tergugat wajib membuktikan 

dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 163 

HIR/283 RBg juga disebut dalam pasal 91 rancangan Kompilasi 

 
164Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik 

(Jakarta: Kencana, 2017), 128. 
165Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik 

(Jakarta: Kencana, 2017), 128 

166Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 2. 
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Hukum Acara Ekonomi Syariah.167Akan tetapi, jika dalam 

pemeriksaan tersebut diperlukan pemeriksaan ahli, maka dapat 

menggunakan bantuan teknologi informasi.168 

7) Tentang Pertimbangan Hukum 

Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang 

cukup, dan segala putusan atau penetapan pengadilan dalam 

bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar 

putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan 

dasar untuk mengadili.169 

8) Tentang Acuan Hukum 

Tentang acuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah, maka hakim dalam memutus perkara di bidang ekonomi 

syariah haruslah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

Fatwa Dewan Syariah Nasional, kitab-kitab fikih yang berkaitan. 

Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, 

peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang hukum 

ekonomi dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan 

ekonomi syariah.170 

9) Pelaksanaan Putusan 

Pada tahap pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, baik 

eksekusi hak tanggungan, eksekusi fidusia yang akadnya 

berdasarkan syariah maupun putusan Badan Arbitrase Syariah, 

dan juga termasuk pembatalannya dilakukan oleh pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama. Kemudian tata cara 

 
167Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik 

(Jakarta: Kencana, 2017), 128 

168Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 1. 

169 Ibid. 
170Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik 

(Jakarta: Kencana, 2017), 130. 
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pelaksanaan putusan arbitrase syariah atau pembatalannya 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.171 

3. Sumber Daya Manusia dan Aspek Sarana Prasarana dalam 

PERMA   Nomor 14 Tahun 2016 

a) Aspek Sumber Daya Manusia (Penegak Hukum) 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan 

sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah. 

Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat 

untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, 

artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau 

penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya 

sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang 

dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang 

dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini 

disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum 

tersebut. 

Hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah harus hakim 

yang bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan PERMA 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. 

Jika jumlah Hakim yang bersertifikat ekonomi syariah belum 

mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti 

diklat fungsional ekonomi syariah.172 Hakim yang memeriksa 

perkara ekonomi syariah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga 

orang kecuali Undang-Undang menentukan lain. Satu dari tiga 

hakim tersebut menjadi hakim ketua.173 Dalam memutuskan 

perkara ekonomi syariah, selain memuat alasan dan dasar 

putusan, putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang 

 
171Ibid. 

172Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 2. 

173Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. 
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dijadikan sebagai dasar untuk mengadili.174 Hal ini penting 

dilakukan untuk memastikan bahwa putusan benar-benar 

berdasrkan pada prinsip syariah. 

b) Aspek Sarana Prasarana 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat 

lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa 

para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila 

tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang 

proposional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai 

peranan yang sangat penting didalam penegak hukum. Tanpa 

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan 

peranan yang aktual.175 

Demi mewujudkan proses penyelesaian perkara ekonomi syariah 

yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Salah satu caranya yaitu 

dengan menggunakan metode yang cukup inovatif dengan 

menggunakan fasilitas perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam proses beracara. Salah satunya yaitu dengan 

penggunaan alat elektronik dalam melakukan pendaftaran 

gugatan. Gugatan penggugat dapat diajukan secara lisan atau 

tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara 

elektronik.176 

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi 

aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang 

digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan 

dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi 

patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. 

 
174Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 5. 

175Soerjono, Faktor-Faktor, h. 37. 
176Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 
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Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian 

yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat 

di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut 

adalah:177 

1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan 

baik. 

2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan 

memperhitungkan angka waktu pengadaannya. 

3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 

4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 

5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 

6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu 

ditingkatkan lagi fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
177Soerjono, Penegakan Hukum, h. 82. 
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BAB XI 

Implementasi (Perma) No. 5 Tahun 2016 

Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi  

Syariah 

 

1. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah 

a) Peraturan Mahkamah Agung  

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Perma, 

berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi 

kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam 

undang-undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif 

diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk 

suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan 

peradilan.178 

b) Perma No. 5 Tahun 2016 

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang menaungi seluruh 

peradilan yang ada di Indonesia pada tahun 2016 mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Perma ini merupakan jawaban 

atas bertambahnya kewenangan absolut Pengadilan Agama 

tentang ekonomi syariah. Sebelumnya banyak pihak terutama para 

pelaku ekonomi syariah yang masih meragukan kemampuan 

hakim Pengadilan Agama, karena selama ini hakim Pengadilan 

Agama lekat dengan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah.179 

Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah, 

yang dimaksudkan ekonomi syariah adalah: 

 
178Solikin, N. Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), 

hlm 1–5. 
179 Ibid, h. 5 
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1) Bank syariah 

2) Lembaga keuangan mikro syariah 

3) Asuransi syariah 

4) Reasuransi syariah 

5) Reksadana syariah 

6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah 

syariah 

7) Sekuritas syariah 

8) Pembiayaan syariah 

9) Pegadaian syariah 

10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah 

11) Bisnis syariah 

Tidak hanya terbatas pada 11 jenis yang disebutkan diatas 

melainkan juga praktik transaksi lainnya yang berdasarkan 

pada prinsip syariah.  

Dalam Perma bab II Bagian Kesatu dikatakan bahwa Perkara 

ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang 

bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. Dengan tujuan dari adanya Sertifikasi 

hakim ekonomi syariah adalah untuk meningkatkan efektifitas 

penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah sebagai bagian dari upaya 

penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa 

keadilan. 

Berdasarkan Perma bab VIII pasal 20 mengenai susunan 

majelis hakim ekonomi syariah, menyatakan bahwasanya 

perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama dan 

pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan 

agama/mahkamah syariah harus diadili oleh majelis hakim 

yang ketua majelisnya dan/atau salah seorang anggotanya 

adalah Hakim Ekonomi Syariah. Dan apabila Dalam hal suatu 

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak terdapat 

Hakim Ekonomi Syariah, maka Ketua Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah dan Ketua Pengadilan Tinggi 
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Agama/Mahkamah Syariah Aceh oleh karena jabatannya 

berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi 

syariah. 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami 

peningkatan dalam praktiknya ekonomi syariah juga semakin 

meningkat. Keadaan tersebut dapat berpotensi menimbulkan 

sengketa di antara nasabah dan bank syariah. Mahkamah Agung 

Republik Indonesia terus melakukan berbagai cara dalam rangka 

meningkatkan kualitas, meningkatkan performa Peradilan Agama 

dan hakim Peradilan Agama. Tahun 2016 Mahkamah Agung 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 

Tahun 2016 mengenai sertifikasi hakim ekonomi syariah. Dalam 

Peraturan tersebut di jelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah 

harus di tangani oleh hakim yang sudah memiliki sertitikasi 

ekonomi syariah. 

Hakim yang akan mengikuti sertifikasi ekonomi syariah, nantinya 

akan melewati proses pelatihan yang diselenggarakan selama 12 

hari dan teknisnya telah disiapkan oleh tim khusus dan Pusdiklat 

Teknis Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga nantinya akan 

menunjuk tim pengajar yang terdiri dari hakim, mantan hakim, 

akademisi, bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan 

Syariah Nasional dan praktisi yang berkompeten dibidangnya. 

Hakim yang dapat di katakan berkompeten ialah hakim yang telah 

dinyatakan lolos oleh tim seleksi, dan syarat untuk menjadi hakim 

ekonomi syariah tertera pada Bab IV Pasal 6 Ayat 3, meliputi : 

a. Mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;  

b. Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam 

mengadili perkara ekonomi syariah;  

c. Mampu melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk 

mewujudkan keadilan; dan  

d. Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili 

perkara ekonomi syariah (PERMA No. 5 Tahun 2016). 
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2. Pengertian Hakim 

a) Pengertian dan Kewenangan Hakim  

Hakim menurut bahasa berarti orang yang bijaksana atau 

orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun 

pengertian menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat oleh 

kepala negara untuk menyelesaikan gugatan dan perselisihan 

dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak 

dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana Nabi 

Muhammad Saw telah mengangkat qāḍī untuk bertugas 

menyelesaikan sengketa antara manusia di tempat-tempat yang 

jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada 

sahabatnya.180 

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama, Hakim Pengadilan adalah pejabat yang 

melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Dari beberapa referensi 

dapat dipahami bahwa hakim sebagai pejabat yang bertugas 

untuk mengadili dan memberikan rasa keadilan atas suatu 

perkara di dalam pengadilan. 

Posisi hakim sebagai salah satu bagian dari catur wangsa 

dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, 

hakim memiliki tugas pokok di bidang judicial, yaitu hakim wajib 

untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti ini dapat 

dikatakan bahwa seorang hakim merupakan pelaksana inti yang 

secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh 

karena itu, kehadiran seorang hakim sangat penting dalam 

menentukan penegakan hukum melalui putusan-putusannya. 

 

 
180Muh. Maksum, ”Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dibidang 

Ekonomi Syariah”, dalam Jurnal Hukum, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Ponorogo), h. 232. 
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b) Syarat Pengangkatan Hakim 

Mengenai syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat 

diangkat menjadi hakim di lingkungan Pengadilan Agama telah 

diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama: 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, 

seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Warga negara Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

e. Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum 

yang menguasai hukum Islam 

f. Lulus pendidikan hakim 

g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan 

tugas dan kewajiban; 

h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela 

i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan 

paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan 

j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan 

kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua 

pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 

7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.181 

Hakim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di 

atas, selanjutnya terkait pengangkatan hakim Pengadilan diangkat 

oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung (MA).182 

 
181Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 
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c) Pemberhentian Hakim  

Hakim dapat diberhentikan dari jabatannya yang dilakukan oleh 

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial 

melalui Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian yang 

dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila 

hakim yang bersangkutan melanggar kode etik, pedoman perilaku  

dan pelanggaran pidana berat.  

Pemberhentian seorang hakim dari jabatannya ini dibagi menjadi 

2 (dua) macam, yakni pemberhentian dengan hormat dan 

pemberhentian dengan tidak hormat dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

d) Pemberhentian dengan hormat 

Pemberhentian dengan hormat seorang hakim dari jabatannya 

diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama: 

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan 

dengan hormat dari jabatannya karena: 

a. Atas permintaan sendiri secara tertulis; 

b. Sakit jasmani atau rohani secara terus- menerus;  

c. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, 

wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam 

puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim 

pengadilan tinggi agama; atau  

d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya 

 
182Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama. 



 
166 

 

 
 

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal 

dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari 

jabatannya oleh Presiden.183 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat 

Pemberhentian dengan tidak hormat seorang hakim dari 

jabatannya diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: 

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak 

dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: 

a. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap  

b. Melakukan perbuatan tercela;  

c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;  

d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;  

e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17; dan/atau  

f. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada 

Presiden.  

(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung 

dan/atau Komisi Yudisial. 

(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh 

Mahkamah Agung.  

 
183Pasal 18 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 



 
167 

 

 
 

(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial. 

(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial 

mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), hakim 

pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan 

Majelis Kehormatan Hakim.  

(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(6) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.184 

Pemberhentian seorang hakim dari jabatannya dengan tidak 

hormat dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberikan 

kesempatan untuk membela diri dihadapan majlis kehormatan 

hakim. 

4. Larangan rangkap 

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama, hakim dalam menjalankan tugasnya 

tidak boleh merangkap menjadi: 

a. Pelaksana putusan Pengadilan;  

b. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu 

perkara yang diperiksa olehnya; atau  

c. Pengusaha;  

d. Hakim tidak boleh merangkap menjadi advocat;  

e. Serta jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim 

sebagaimana jabatan yang dimaksud di atas diatur lebih lanjut 

melalui Peraturan Pemerintah. 

 

5. Kualifikasi Hakim Ekonomi Syariah 

Mengingat semakin kompleks dan rumitnya sengketa Ekonomi 

Syariah hingga saat ini, maka dalam proses penyelesaian sengketa 

 
184Pasal 19 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 
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Ekonomi Syariah secara litigasi di Pengadilan Agama perlu 

ditangani secara khusus pula oleh hakim Peradilan Agama. 

Penangan perkara secara khusus oleh hakim ini berkaitan dengan 

pemahaman hakim tentang teori maupun praktik bisnis 

berdasarkan prinsip syariah. 

Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 2016 Mahkamah Agung 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Tujuan dari 

diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah 

Mahkamah Agung ingin mengembangkan sertifikasi hakim 

Ekonomi Syariah untuk menangani perkara-perkara Ekonomi 

Syariah. Mengingat perkara Ekonomi Syariah harus diadili oleh 

hakim Ekonomi Syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia.185 

Adapun sertifikasi hakim Ekonomi Syariah adalah proses 

pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi 

administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim 

Ekonomi Syariah oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, untuk dapat 

diangkat menjadi hakim Ekonomi Syariah harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. Persyaratan Administrasi 

Persyaratan Administrasi yang dimaksud adalah meliputi sehat 

jasmani dan rohani, serta telah menjabat sebagai hakim selama 8 

(delapan) tahun. 

b. Persyaratan Kompetensi 

Persyaratan Kompetensi yang dimaksud ialah meliputi: 

1) Mampu memahami norma-norma hukum Ekonomi Syariah; 

2) Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam 

mengadili perkara Ekonomi Syariah; 

 
185Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi 

Hakim Ekonomi Syariah. 
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3) Mampu melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk 

mewujudkan keadilan; dan 

4) Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili 

perkara Ekonomi Syariah.186 

c. Persyaratan Integritas 

Persyaratan Integritas ini adalah hakim tidak sedang menjalani 

hukuman disiplin. 

d. Mengikuti Pelatihan 

Hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, 

kompetensi dan integritas selanjutnya mengikuti pelatihan. 

Pelatihan ini diadakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung 

Republik Indonesia selama dua belas hari dengan 

menggunakan kurikulum, materi ajar serta metode yang 

disiapkan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

e. Dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi 

Seorang hakim yang telah dinyatakan lulus oleh tim seleksi 

selanjutnya diangkat oleh ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Pengangkatan ersebut ditetapkan dengan surat 

keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.187 

3. Kompetensi Hakim 

a. Al-qadhi (Hakim) Dalam Islam 

Al qadhi yaitu orang yang memutus perkara dan menetapkannya. 

Sebelum islam datang bangsa Arab sudah mengerti istilah al qadhi 

yang berarti hakim, untuk menyelesaikan sengekta yang terjadi 

 
186Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. 
187Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. 
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diantara masyarakat. Meski pada saat itu belum ada hukum yang 

mengaturnya secara tertulis, mereka pada masa itu mengacu 

pada hukum atau peraturan adat yang telah mereka gunakan 

turun temurun. Setelah islam datang Rasulullah Saw. mulai 

berdakwah melaksanakan perintah Allah, dan ketikan berdakwah 

di Madinah, beliau menjadi pemimpin dan sekaligus menjadi 

hakim dengan menyelesaikan semua perkara yang diajukan 

kepadanya lalu beliau memutusnya. 

Menjadi seorang hakim merupakan tugas luhur sebagai penegak 

hukum dan keadilan yang dipertanggungjawabkan dihadapan 

Allah Swt, seorang hakim diharuskan memiliki kriteria tertentu, 

diantaranya ialah: jujur, merdeka, bebas dari pengaruh baik hal 

tersebut dari dalam maupun dari luar, adil serta berkelakukan 

tidak tercela. Hal ini selaras dengan apa yang dalam islam 

tetapkan. Maka apabila ada oknum hakim memiliki sifat-sifat 

tercela berarti dia telah melenceng dari aturan dan ajaran Islam188 

Menurut Paul Scholten. Seorang sarjana terkenal dari Belanda 

mengatakan bahwa putusan hakim adalah putusan dari akal 

pikiran dan hati nurani, apabila terjadi kekurangan dalam 

putusannya, maka hal tersebut dapat menjadi siksaan terhadap 

rasa keadilan masyarakat. 

Tugas dalam Peradilan Agama merupakan tugas yang sangat berat 

sehingga diperlukan tanggungjawab dalam melaksanakannya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah 

bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas peradilan adalah 

kewajiban bagi hakim dan setiap manusia yang beriman. Dasar 

hukum mendirikan al-qadhi sebagaimana yanng terdapat dalam 

Alquran dan Al-Hadis adalah sebagai berikut: 

Terjemahnya:  

 
188Mustofa, W. S. (2013). Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana. 
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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan (An-Nisa’ ayat 135). 

Terjemahnya: 

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 

Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah 

akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan 

hari perhitungan (Shad Ayat 26). 

b. Tugas Hakim 

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang 

secara fungsional melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, 

karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang 

terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-

undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan 

tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materiil 

maupun formil. Tugas pokok kehakiman adalah menerima, 

memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan padanya.189  

 
189Manan, A. (2010). Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: 

Kencana. 
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Undang-undang No.48 Tahun 2009 mengatur beberapa tugas dan 

fungsi pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif, 

antara lain: 

1) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 

ringan (Pasal 2 ayat 4) 

2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim 

konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat 

1) 

3) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang (Pasal 4 ayat 1) 

4) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan 

(Pasal 4 ayat 2) 

5) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1) 

6) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat 2) 

7) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 ayat 3) 

8) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1) 

9) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 

hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 ayat 

1) 

10) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 

hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

(Pasal 13 ayat 2) 
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11) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat 2) (UU No. 48 Tahun 

2009). 

(Pasal 14 ayat 2) (UU No. 48 Tahun 2009). Selain hakim memiliki 

tugas normatif, seorang hakim juga memiliki tugas kongkret dalam 

memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan tiga tindakan 

secara bertahap, yaitu: 

1) Menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret. 

Menetapkan peristiwa kongkret dengan membuktikan 

peristiwanya atau menganggap telah terbukti peristiwa 

tersebut. 

2) Menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya, atau 

mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap 

peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan 

peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. 

3) Memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan 

hukumnya dan memberi keadilan kepada pihak yang 

bersangkutan. 

Tujuh langkah menurut Gr. Van Der Brught dan J.D.C Winkelman 

yang harus dilakukan hakim dalam memutuskan suatu perkara, 

yaitu: 

1) Memetakan kasus atau memaparkan kasus dalam sebuah 

ikhtiar atau memaparkan secara singkat duduk perkara pada 

sebuah kasus (menskematisasi). 

2) Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis 

(mengualifikasi, pengkualifikasikan). 

3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan. 

4) Menganalisis dan menafsirkan (interprestasi) terhadap aturan-

aturan hukum 

5) Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus. 
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6) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen 

dan penyelesaian. 

7) Merumuskan formulasi penyelesaian.190 

c. Syarat Untuk Menjadi Hakim 

1) Beragama islam 

Seorang hakim harus beragama islam, sebab ini merupakan syarat 

bolehnya seseorang menjadi saksi, berikut firman Allah “… maka 

Allah, akan memberi keputusan diantara kamu di hari kiamat dan 

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang 

kafir untuk memusnahkan yang beriman”(QS. An-Nisa (4): 141). 

Mazhab Hanafi membolehkan seorang yang bukan muslim untuk 

menjadi seorang hakim, namun dia hanya diperbolehkan untuk 

mengadili orang yang non muslim. Di Indonesia syarat yang 

menyebutkan orang seorang hakim harus beragama islam sudah 

ditinggalkan, terutama diluar peradilan agama. 

2) Laki-laki Dewasa dan Merdeka 

Menurut pendapat para imam mazhab selain Abu Hanifah, wanita 

dan anak-anak tidak boleh menjadi hakim. Sedangkan mazhab 

Hanafi dalam hal ini menyebutkan “wanita boleh manjdi hakim 

selain dari perkara had dan qishah.  

Di Indonsia syarat untuk menjadi hakim harus laki-laki, dewasa, 

yang merdeka sudah ditinggalkan, khususnya hakim perdilan 

agama sejak berlakuknya undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, dimana wanita sudah mulai diperbolehkan 

untuk menjadi hakim. 

 

 

 

 
190Mustofa, W. S. (2013). Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana. 
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3) Berakal 

Yang dimaksudkan bukanlah sekedar mukallaf melainkan seorang 

yang benar-benar sehat pikirannya, cerdas dan bijaksana, agar 

dapat memutuskan perkara yang diadilinya. 

4) Adil 

Adil adalah benar dalam ucapan, dapat dipercaya, menjaga diri 

dari yang haram, terpelihara dari perbuatan dosa, jauh dari 

keraguan, jujur dalam keadaan senang maupun susah dan 

mengamalkan serta menjaga kehormatan agama dan dunianya. 

5) Mengetahui Pokok Hukum Syara 

Syarat ini bertujuan untuk hakim dapat mengetahui hukum Allah 

dan dapat membedakan yang benar (hak) dengan yang salah 

(bathil).  

Menurut pendapat paling kuat dalam mazhab Hanafi boleh 

mengangkat salah satu pengikut suatu mazhab. Dan menurut 

Imam Malik pendapat ini merupakan yang paling sah (al-ashah). 

6) Sejahtera Pendengaran, Penglihatan, dan Ucapan 

Syarat ini jelas sangat diperlukan baagi seorang hakim, yang 

nantinya akan mendengarkan kesaksian atau keterangan-

keterangan dari para pihak. Namun sebagian sahabat Imam Syafi’i 

memperbolehkan sorang yang buta untuk menjadi hakim, hal ini 

mengacu kepada pengangkatan Rasulullah terhadap Ibnu Ummi 

Maktum sebagai wakil Rasulullah di Kota Madinah, bersifat umum 

yang meliputi masalah peradilan dan imam shalat. 

d. Kewajiban dan Larangan Pada Hakim 

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI 

dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 

dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman 

perilaku hakim yang diimplementasikan dalam sepuluh aturan, 
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perilaku tersebut berisi penerapan juga kewajiban dan 

larangan untuk hakim adalah sebagai berikut: 

1) Berperilaku Adil 

Adil bermakna menempatka sesuatu pada tempatnya dan 

memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan bahwa 

semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan 

demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah 

memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama 

terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang 

melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang 

memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan 

benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-

bedakan orang. 

2) Berperilaku Jujur 

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa 

yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. 

Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan 

membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang 

batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak 

berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan 

maupun di luar persidangan. 

3) Berperilaku Arif dan Bijaksana 

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan 

norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma 

hukum, norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan 

dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta 

mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. 
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4) Bersikap Mandiri 

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan 

dari pihak lain, bebas campur tangan siapa pun, dan bebas 

dari pengaruh apa pun. 

5) Berintegritas Tinggi 

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, 

berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas yang tinggi 

pada hakikatnya terwujud dari sikap setia yang berpegang 

pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam 

melaksanakan tugas. 

6) Bertanggung Jawab 

Bertanggung jawab bermakna kesediaan dan keberanian 

untuk melaksankan sebaik-baiknya segala sesuatu yang 

menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian 

untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang 

dan tugasnya. 

7) Menjunjung Tinggi Harga Diri 

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat 

martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan 

dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi 

harga diri, khusunya hakim, akan mendorong dan membentuk 

pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk ptibadi 

yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai 

aparatur negara. 

8) Berdisiplin Tinggi 

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau 

kaidahkaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk 

menggemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari 

keadilan. 
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9) Berperilaku Rendah Hati 

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan 

kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari 

setiap terbentuknya keangkuhan. 

10) Bersikap Profesional 

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh 

tekad untuk melaksankan pekerjaan yang dipilihnya dengan 

kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar 

pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.191  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
191Solikin, N.; Dina Aisyah, (2017). Mencermati Pembentukan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA), hlm 1–5.  



 
179 

 

 
 

BAB XII 

    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 
93/PUU-X/2012 Tentang penyelesaian 

Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia 
 

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi Dalam 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia 

Contoh kasus (Direktur CV. Benua Enginering Consultant) Dadang 

Achmad mengajukan uji materiil pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-

undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap 

pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 

19 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas 

Permohonan Nomor 322/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam 

Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 September 

2012 dengan No.93/PUU-X/2012.192 

Persyaratan standing juga dapat dikatakan terpenuhi karena 

penggugat atau pemohon mempunyai kepentingan nyata dan 

secara hukum dilindungi. Mengenai legal standing pemohon juga 

dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa 

pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang 

merupakan nasabah Bank Muamalat Cabang Bogor yang telah 

melakukan akad sebagaimana akta Notaris No. 34 tertanggal 9 

Juli 2009 dan diperbaharui dengan akad pembiayaan Al-

Musyarakah (tentang perpanjangan jangka waktu dan perubahan 

jaminan) dengan No. 14 tertanggal 8 Maret 2010 yang dibuat di 

hadapan Catur Virgo, SH. Notaris di Jakarta. 

Pemohon mengajukan dua orang ahli yang bernama Ija Suntana 

dan Dedi Ismatullah, dan telah didengar keterangannya di bawah 

 
192Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, loc.cit. 



 
180 

 

 
 

sumpah dalam persidangan tanggal 20 Desember tahun 2012 

dan satu orang saksi bernama Muhammad Ikbal yang telah 

didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan 

tanggal 29 Januari 2013. 

Dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh Ahli dan Saksi 

dari Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 

terakhir Ahli dari Mahkamah. Keterangan yang mendukung agar 

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari pemohon 

berasal dari pertimbangan hukum oleh Ahli dan Saksi dari 

Pemohon bersama Ahli dari Mahkamah. Sedangkan Pemerintah 

bersama DPR tidak mendukung hal tersebut karena menurut 

Pemerintah dan juga DPR ketentuan dalam penjelasan pasal 55 

ayat (2) dan (3) Undang-undang Perbankan Syariah telah sesuai 

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sehingga 

dianggap telah memberikan kepastian hukum dan tidak 

bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun Ahli 

dan Saksi dari Pemohon bersama Ahli dari Mahkamah 

menganggap pada prakteknya tidak seperti itu, dengan dibukanya 

pilihan forum penyelesaian mulai dari pengadilan agama, 

basyarnas, hingga pengadilan negeri. Para pihak yang kalah bisa 

membawanya ke pengadilan lainnya sehingga sering kali terjadi 

timpang tindih kewenanganan peradilan. 

Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat 

(2) Undang-undang Perbankan Syariah tidak memberi kepastian 

hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun 

Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti 

bahwa ketentuan Penjelasan pasal 55 ayat (2) telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional 

nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syariah (Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. 

Terhadap penilaian, fakta dan hukum sebagaimana diuraikan 

diatas, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan 
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permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu Penjelasan Pasal 55 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi juga 

memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan menolak 

permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam 

putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim 

Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda 

(concurring opinion) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim 

memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). 

2. Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.93/PUU-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan 

Syariah  

a) Akibat Hukum Terhadap Penjelasan Pasal 55 Ayat 2 Undang-

Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-

X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) 

Undang-undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, maka para pihak baik bank syariah 

dan nasabah tidak lagi harus mengikuti penjelasan pasal 55 ayat 

(2) dalam memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi, 

walaupun demikian musyawarah masih tetap menjadi pilihan 

alternatif utama penyelesaian sengketa perbankan syariah 

sebelum membawa sengketa ke tingkat selanjutnya. 

Musyawarah menjadi opsi awal bagi penyelesaian sengketa 

perbankan syariah dikarenakan musyawarah merupakan 

komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai 

kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Musyawarah 

merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk 

mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga 
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sebagai penengah baik yang tidak berwenang mengambil 

keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.193 

Selain musyawarah, selanjutnya ada forum penyelesaian alternatif 

secara mediasi perbankan. Dasar hukum mediasi perbankan 

adalah PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang 

perubahan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. 

Dalam melaksanakan fungsi mediasi perbankan, Bank Indonesia 

tidak memberikan keputusan dan atau rekomendasi penyelesaian 

sengketa kepada nasabah dan bank. Dalam hal ini, pelaksanaan 

mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan 

independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan.194 Proses 

mediasi dapat dilakukan di kantor Bank Indonesia yang terdekat 

dengan domisili nasabah. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk sementara waktu sampai 

saat pembentukan lembaga mediasi perbankan independen oleh 

asosiasi perbankan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 tidak 

mempengaruhi kekuatan dari mediasi perbankan. Mediasi 

perbankan masih menjadi suatu pilihan alternatif jika para pihak 

bersepakat untuk tidak membawa sengketa ke pengadilan agama 

namun harus mencantumkannya secara jelas dalam akad 

(perjanjian). 

Mengenai eksistensi Basyarnas sebagai salah satu forum 

penyelesaian sengketa perbankan syariah secara alternatif, 

putusan MK No.93/PUU-X/2012 tidak ada menyinggung atau 

mengecilkan kewenangan basyarnas, namun hanya kembali 

mempertegas jika para pihak sepakat ingin membawa sengketa 

perbankan syariah ke forum penyelesaian basyarnas maka harus 

secara jelas mencantumkannya pada akad pembiayaan syariah 

yang dibuat dihadapan Notaris. 

 
193Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Agama. Cetakan keempat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 171 

194Pasal 3 ayat (3) PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas peraturan 

Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan 
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Kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum 

(Pengadilan Negeri) telah secara tegas diputuskan oleh 

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.93/PUU-X/2012 yang 

menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum wajib menolak untuk menangani perkara perbankan 

syariah, karena bertentangan dengan Pasal 25 Undang-undang 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara 

kompetensi Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang 

memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah. 

 

2. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak yang Bersengketa 

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.93/PUU-

X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan 

kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 

28 ayat (1) UUD 1945 terutama dalam hal penyelesaian 

sengketa perbankan syariah itu sendiri, pilihan forum 

penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan pasal 55 

ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah dalam beberapa kasus telah nyata menimbulkan 

ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya 

nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan 

menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk 

mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan 

untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan 

dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama 

diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, 

padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi 

nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan 

syariah sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan 

kewenangan mutlak Peradilan Agama sebagaimana yang 
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diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) UndangUndang 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Para pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan 

syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan 

forum hukum jika para pihak tidak bersepakat untuk 

menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama, namun 

hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), 

para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang 

dipilih bilamana terjadi sengketa.Dengan terbitnya putusan 

Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 yang menyatakan 

penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi 

terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi 

pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan 

Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi 

dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti 

konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non 

mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.195 

3. Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.93/PUU-X/2012 

a) Kompetensi dan Kewenangan Peradilan Agama Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah 

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah 

ada cukup lama di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan 

 
195Abdul Mannan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan 

Baru Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011, Pusat Pengembangan 

Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm. 20 ± 35 
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bahwa antara Islam dan Hukum Islam selalu beriringan tidak 

dapat dipisah-jauhkan.196 

Peradilan Agama di Indonesia yang kemudian dikenal dengan 

sebutan Pengadilan Agama, keberadaannya jauh sebelum 

Indonesia merdeka, karena ketika Islam mulai disebarkan di bumi 

nusantara Indonesia, pengadilan agama pun telah ada bersamaan 

dengan perkembangan kelompok masyarakat di kala itu, 

kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang 

sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam.197 Hal ini karena 

masyarakat Islam atau kaum muslimin sebagai anggota 

masyarakat adalah orang yang paling mentaati hukum dalam 

pergaulan orang perseorangan maupun pergaulan umum.198 

Kompetensi pengadilan agama telah diperluas dalam bidang 

sengketa ekonomi syariah dan ditegaskan pula pada Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana 

sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut 

pengadilan agama.199 Mengenai jangkauan kewenangan mengadili 

lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah dapat 

dilihat dalam penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No 3 

Tahun 2006. 

Jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama di semua 

bidang yang disebutkan dalam Pasal 49 berikut penjelasannya 

tersebut, tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara 

orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi 

sengketa yang terjadi antara orang islam dengan yang non islam, 

bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara sesama non 

 
196M. Daud Ali, Undang-undang Peradilan Agama, Panji Masyarakat, Nomor 634, 

tanggal 1-10 Januari 1990, Jakarta, hlm. 71 

197Ibid. 

198Syed Habibul Haq Nadvi, The Dynamic of Islam, diterjemahkan oleh Asep 

Hikmat dengan judul “Dinamika Islam” (Bandung: Risalah, 1982) hlm. 212 

199Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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islam sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap 

hukum islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan 

peradilan agama tersebut. Sekalipun penganut agama lain di luar 

islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada 

kekuasaan lingkungan peradilan agama.200 

Data yang dihimpun Badan Peradilan Agama (Badilag), statistik 

mencatat201 404.857 (empat ratus empat ribu delapan ratus lima 

puluh tujuh) perkara yang diterima 359 (tiga ratus lima puluh 

sembilan) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tahun 2012 

(dua ribu dua belas), sebanyak 238.666 (dua ratus tiga puluh 

delapan ribu enam ratus enam puluh enam) perkara atau 58,9 

(lima puluh delapan koma sembilan persen) di antaranya 

merupakan perkara cerai gugat. Pada urutan kedua adalah 

perkara cerai talak. Selama tahun 2012, 359 (tiga ratus lima 

puluh sembilan) pengadilan tingkat pertama di lingkungan 

peradilan agama menerima 107.780 (seratus tujuh ribu tujuh 

ratus delapan puluh) perkara cerai talak atau 26,6 (dua puluh 

enam koma enam persen) dari total perkara yang masuk. Perkara 

isbat nikah berada di urutan ketiga. Sepanjang tahun 2012, ada 

31.927 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) 

perkara isbat nikah atau 7,8 (tujuh koma delapan persen) dari 

total perkara yang masuk. Sementara itu, perkara ekonomi syariah 

masih terbilang minim. Dari Januari hingga Desember tahun 2012, 

hanya ada 31 (tiga puluh satu) perkara ekonomi syariah yang 

diterima 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah atau 0,01 (nol koma nol satu persen) 

dari total perkara yang masuk. 

 

 
200M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 

(Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), hlm.37 
201Tim Penyusun Badilag, http://badilag.net/pojok-pakdirjen/15079-cerai-gugat-

59-persenekonomi-syariah-001-persen-34.html, terakhir diakses pada tanggal 8 Oktober 

2014 
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1. Kesiapan Hakim Peradilan Agama 

Adanya asumsi dan anggapan dari sebagian pihak yang 

mengatakan bahwa peradilan agama belum siap mengadili 

perkara-perkara ekonomi syariah dibantah oleh Abdul Halim 

Nasution. Tidak benar jika ada yang beranggapan seperti itu. 

Karena itu hanya sebatas asumsi dari beberapa pihak saja yang 

cenderung tidak menginginkan persoalan ekonomi syariah masuk 

ke dalam kewenangan peradilan agama. Peradilan Agama sudah 

sangat siap untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi 

syariah. Kesiapan Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah sampai saat ini, contohnya sudah ada 

dilakukan pelatihan di luar negeri. 

Dalam hal ini pelatihan dilakukan di Riyadh, Arab Saudi, yang telah 

diselenggarakan dua kali. Pelatihan pertama pada antara 

Desember tahun 2008 hingga Januari tahun 2009 yang 

melibatkan 38 (tiga puluh delapan) hakim. Pelatihan kedua pada 

Mei-Juni tahun 2012 yang melibatkan 40 (empat puluh) hakim. 

Diusulkan oleh Bank Indonesia dan Mahkamah Agung yang 

menyeleksi para Hakim untuk diberangkatkan ke Riyadh. Bahkan 

pemerintah Arab Saudi menyediakan beasiswa Program Doktor 

(S3) gratis untuk para Hakim Indonesia agar lebih memahami ilmu 

hukum & ekonomi syariah yang sebenarnya. 

Untuk dalam negeri sendiri, biasanya setiap 6 (enam) bulan sekali 

para Hakim Pengadilan Agama yang ada diseluruh Indonesia 

dipanggil ke Mahkamah Agung (MA) secara bergantian untuk 

mengikuti pelatihan mengenai ekonomi syariah. 

Sampai saat ini.202 sudah ada 380 (tiga ratus delapan puluh) 

hakim peradilan agama yang punya sertifikat untuk menyelesaikan 

 
202Rahmat Arijaya dan Hermansyah, Peradilan Agama Sangat Siap Mengadili 

Sengketa Ekonomi Syariah, wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 

http://perkara.net/v1/news_view.php?c_pa=&id=9771 (diakses tanggal 25 September 

2014) 
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sengketa ekonomi syariah. Sertifikat itu dikeluarkan oleh (Badan 

Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum dan Peradilan) Mahkamah Agung. Rinciannya: tahun 2009 

ada 80 (delapan puluh) orang, tahun 2010 ada 99 (sembilan 

puluh sembilan) orang, tahun 2011 ada 50 (lima puluh) orang, 

tahun 2012 ada 40 (empat puluh) orang, dan tahun 2013 ada 

100 (seratus) orang. 

Ada juga pelatihan yang diselenggarakan Komisi Yudisial (KY) pada 

Februari tahun 2013 lalu yang diikuti 54 (lima puluh empat) hakim 

peradilan agama untuk wilayah jawa barat. Pada tahun 2014 akan 

ada sekitar 1400 (seribu empat ratus) hingga 1800 (seribu 

delapan ratus) orang hakim yang siap menangani sengketa 

ekonomi syariah, yang mana pada saat ini saja jumlah hakim di 

peradilan agama berjumlah sekitar 3000 (tiga ribu) orang.203 

2. Kesiapan Hukum Materiil dan Formil  

Sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.204: 

a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)  

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili 

sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan 

dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989. 

b. Sumber Hukum Materiil 

Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber 

hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili 

 
203Ibid. 

204Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan 

Baru Pengadilan Agama, Makalah, hlm. 27 
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perkara-perkara perbankan syariah setelah Alquran  dan As 

Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah peraturan 

Perundang-Undangan, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN), akad perjanjian (kontrak), fiqih, ushul fiqih, adat kebiasaan 

dan yurisprudensi. 

3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam 

Lingkungan Peradilan Agama 

a. Penyelesaian Melalui Perdamaian 

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan 

(hakim) wajib mendamaikan pihak beperkara.205 Upaya damai yang 

harus dilakukan hakim dalam rangka penyelesaian sengketa syariah 

khususnya di Pengadilan Agama tertuju pada ketentuan Pasal 154 

R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kelalaian 

hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak beperkara 

akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi 

hukum.206 

Tindakan yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengupayakan 

damai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR adalah: 

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang 

menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua 

berusaha mendamaikan 

2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga 

dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati 

perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan 

serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. 

 
205Ibid, hlm. 12 

206M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm, 

239. 
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Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tindakan 

pertama harus dilakukan oleh seorang hakim adalah 

mengupayakan perdamaian di kedua belah pihak. Kemudian 

apabila tercapai kesepakatan unutuk menyelesaikan perkara 

tersebut secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam 

bentuk perjanjian (akta) perdamaian. 

Apabila anjuran damai yang dilakukan semata-mata atas dasar 

ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR ternyata tidak berhasil, maka 

langkah selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah 

mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan 

ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Mediasi yang diterapkan 

dalam sistem peradilan menurut ketentuan pasal 1 butir 7 PERMA 

diartikan “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator. 

Orang yang dapat bertindak dan diperkenankan dipilih oleh para 

pihak untuk mediator menurut ketentuan ini adalah207: 

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang 

bersangkutan 

2. Advokat atau akademisi hukum  

3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai 

atau berpengalaman dalam pokok sengketa  

4. Hakim manjelis pemeriksa perkara 

5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, 

atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. 

Dalam proses mediasi, ada 2 hal terpenting pula yang harus 

diketahui yaitu mediasi mencapai kesepakatan atau tidak 

mencapai kesepakatan. Apabila mediasi mencapai kata 

kesepakatan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh 

para pihak, yaitu: 

 
207Pasal 8 Ayat (1) PERMA 
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1. Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan 

secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangi 

oleh para pihak dan mediator tersebut. 

2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa 

hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis 

persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. 

3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari 

sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan 

kesepakatan perdamaian. 

4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian 

kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta 

perdamaian. 

5. Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula 

pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara 

telah selesai. Selanjutnya, apabila mediasi tidak mencapai 

kata kesepakatan atau gagal, maka mediator wajib 

melakukan: 

1) Menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah 

gagal 

2) Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. 

b. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Secara Litigasi) 

Dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah ada beberapa hal 

penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di 

persidangan dimulai. Halhal penting yang harus dilakukan terlebih 

dahulu antara lain dimulai dari memastikan lebih dahulu perkara 

tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula 

arbitrase. Kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak 

menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang di dalamnya 

terdapat klausula arbitrase. 

Untuk mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan sengketa 

perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, baca 

terlebih dahulu secara cermat perjanjian atau akad tertulis yang 

mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya berkaitan dengan 
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kegiatan usaha yang mereka jalankan. Akad menurut ketentuan 

Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara bank 

syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip 

syariah. 

Biasanya dalam perjanjian atau akad tersebut klausulanya lebih 

kurang berbunyi” segala sengketa yang timbul berkaitan dengan 

perjanjian ini akan diselesaiakan melalui badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS)” Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 

dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk 

mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian 

arbitrase. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan 

bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak 

para pihak untuk mengajukan penyelesaikan sengketa atau beda 

pendapat yang termuat dalam perjanjiannnya ke pengadilan 

negeri. 

Adapun sikap yang tepat bagi pengadilan agama, jika perkara 

tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung 

klausula arbitrase sebelum memeriksanya lebih jauh adakah 

menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang 

menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Setelah dipastikan 

bahwa perkara tersebut bukan merupakan sengketa perjanjian 

yang didalamnya terdapat klausula arbitrase barulah tindakan 

selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah menyelesaikan 

perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku. 

Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan 

diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana 

mestinya. Dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut 

akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara 

perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan 
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pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses 

menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, 

kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak 

tergugat. 

Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan 

dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini 

kedua belah pihak beperkara masing-masing mengajukan bukti-

buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di 

persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-

buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak 

yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara 

di persidangan. 

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan 

selesai, Untuk itu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan 

hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah 

melakukan konstatir, mengkualifitsir, dan mengkonstituir guna 

menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara 

tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan (vonnis) 

hakim Adapun kerangka kerja dari ketiga hal tersebut sebagai 

acuannya paling tidak seperti yang diuraikan oleh Arto, yaitu: 

Pertama, mengkonstatir atau menguji benar tidaknya peristiwa 

atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian 

menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum 

pembuktian. Hal ini harus diuraikan secara sistematis dalam 

utusan hakim pada bagian duduk perkaranya. Kedua, 

mengkualifisir, artinya menilai peristiwa atau fakta yang telah 

terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan 

hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Ketiga, 

mengkonstituir artinya menetapkan hukum atas perkara tersebut. 

Demikian secara garis besar prosedur pemeriksaan perkara 

ekonomi syariah di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan 

hukum acara yang berlaku. 
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