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ABSTRAK 

 
Nama  : Nur Saiful 
NIM : 80100221090 
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam 
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual 

Beli   Dalam   Perspektif   Hukum   Islam  (  Studi  Pada   Bidang  
Perlidungam Konsumen  Dinas  Perindustrian Dan Perda 
Provinsi Sulawesi Selatan)  

  
 Pokok masalah penelitian ini adaah bagaiaman Perlindungan Hukum 
Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan?. Pokok masalah tersebut 
selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa sub masalah, yaitu : 1) Bagaimana 
mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam melakukan perlindungan 
terhadap hak-hak konsumen pada transaksi jual beli di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan?, 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam 
penerapan perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli di Bidang 
Perlidungam Konsumen Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi 
Selatan?, 3) Bagaimana Pandangan hukum Islam Tentang perlindungan hukum 
konsumen pada transaksi jual beli di Bidang Perlidungam Konsumen Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan? 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah field research dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan Teologis Normatif (Syar‟i), 
Pendekatan Yuridis Normatif. Adapun sumber data penelitian adalah data primer dan 
data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi, Teknik Pengelolahan dan Analisis Data menggunakan 
tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan Uji 
keabsahan data yaitu triangulasi adapun Jenis triangulasi terdiri atas triangulasi 
sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). mekanisme penyelesaian sengketa 
konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu a) 
Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen; b) mediasi penyelesaian Sengketa 
Konsumen; c) Putusan Bidang Perlindungan Konsumen. 2) Kendala yang dihadapi 
Bidang  Perlindungan hukum konsumen yaitu terbagi atas dua faktor, Faktor Sumber 
daya Manusia, Sumber Daya Perangkat Kerja dan Ketidaktahuan konsumen akan 
keberadaan Bidang Perlindungan Konsumen dinas Perdagangan Sulawesi Selatan. 3) 
Pandangan Hukum Islam Tentang perlindungan hukum konsumen bertindak sebagai 
tahkim dan menerapkan konsep kemashlahatan sesuai dengan tujuan hukum islam, 
yaitu asas keadilan dan  ḍarūriyyah al-khams (lima kebutuhan penting yang harus 
dijaga oleh kaum muslimin) salah satunya menyangkut harta. 
 Impilkasi dari penelitian ini adalah: 1) sebaiknya dinas perdagangan 
terkhususnya bidang perlindungan konsumen intens melakukan sosialisasi dan 
edukasi.  2) SDM yang berpendidikan Non Sarjana Hukum agar segera dikirim untuk 
melakukan pelatihan sehingga mampu memahami mekanisme penyelesaia sengketa 
konsumen. 3) Bagi masyarakat sebagai calon konsumen lebih teliti dan harus 
mengetahui hak-hak yang harus dipenuhi dalam melakukan akad transaksi.  
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ABSTRACT 

Name  : Nur Saiful 

Reg. Number : 80100221090 

Concentration : Sharia/Islamic Law 

Title  : Legal Protection for Consumers in Trading Transactions in the  

Perspective of Islamic Law (Study in the Field of Consumer 

Protection at the Office of Industry and Trade of South 

Sulawesi Province) 

 
The main problem of this research is how to protect the law against 

consumers in trading transactions in the perspective of Islamic law from the Office of 
Industry and Trade of South Sulawesi Province. The main problem is then formulated 
into several sub-problems, namely: 1) What is the consumer dispute resolution 
mechanism in protecting consumer rights in trading transactions at the Office of 
Industry and Trade of South Sulawesi Province, 2) What are the obstacles 
encountered in implementing legal protection for consumers in trading transactions in 
the Consumer Protection Sector of the Office of Industry and Trade of South 
Sulawesi Province, 3) What is the Islamic Law view of consumer legal protection in 
trading transactions in the Consumer Protection Sector of the Office of Industry and 
Trade of South Sulawesi Province. 

The type of research used is field research with the research approach used is 
normative theological (syar'i) approach, normative juridical approach. The research 
data sources are primary data and secondary data. Data collection methods used are 
observation, interviews and documentation, Data Processing and Analysis 
Techniques using data reduction stages, data presentation, drawing conclusions. 
While the data validity test is triangulation. The types of triangulation consist of 
source triangulation, method triangulation, and time triangulation. 

The results of this study indicate that 1). The mechanism of consumer dispute 
resolution in the Office of Industry and Trade of South Sulawesi Province, namely a) 
application for consumer dispute resolution; b) mediation for settlement of consumer 
disputes; c) decision on consumer protection. 2) The obstacles faced by the Consumer 
Protection Sector are divided into two factors, human resources factors, work 
equipment resources and consumer ignorance of the existence of the Consumer 
Protection Sector at the South Sulawesi Trade Service. 3) Islamic views regarding 
consumer legal protection, acting as tahkim and applying the concept of maslahah in 
accordance with the objectives of Islamic law, namely the principles of justice and 
ḍarūriyyah al-khams (five important needs that must be safeguarded by Muslims), 
one of which concerns property. 

The implications of this research are: 1) it would be better for the trade 
department, especially in the field of consumer protection, to intensively carry out 
outreach and education. 2) Human resources with a non-graduate degree in law 
should immediately be sent to carry out training so that they can understand the 
mechanism for completing consumer cooking. 3) For the public as potential 
consumers, be more careful and must know the rights that must be fulfilled when 
carrying out transaction agreements. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 ا
alif 

 

Tidak dilambangkan 

 

Tidak dilambangkan 

 

 ب
ba 

 

b Be 

 ت

 

ta t 

 

Te 

 

 ث

 

ṡ ṡ es (dengan titik di atas) 

 

 ج

 

jim j 

 

Je 

 

 ح

 

ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 

 خ

 

kha 

 

kh 

 

Ka dan ha 

 

 د

 

dal 

 

d 

 

De 

 

 ذ

 

żal 

 

Ź zet (dengan titik di atas) 

 

 ر

 

ra 

 

r 

 

Er 

 

 ز

 

zai 

 

z 

 

Zet 

 

 ش

 

sin 

 

s 

 

Es 

 

 ش

 

syin 

 

sy 

 

Es dan ye 

 ص

 

ṣad 

 

ṣ es (dengan titik di bawah) 

 



 

 

 

xii 

 

 ض

 

ḍad 

 

ḍ de (dengan titik di bawah) 

 

 ط

 

ṭa 

 

ṭ te (dengan titik di bawah) 

 

 ظ

 

za 

 

z zet (dengan titik di bawah) 

 

 ع

 

„ain 

 

„ 

 

Apostrof terbalik 

 

 غ

 

gain 

 

g 

 

Ge 

 

 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 

 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 

 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 

 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 

 و

 

mim 

 

m 

 

em 

 

ٌ 

 

nun 

 

n 

 

en 

 

 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 

 هـ

 

ha 

 

H 

 

Ha 

 

 ء

 

hamzah 

 

‟ 

 

apostrof 

 

 ى

 

ya 

 

Y 

 

ye 

 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika 

terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

1. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 Dammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan yā‟ Ai a dan i ى يَ 

 Kasrah dan wau Au a dn u ى وَ 

Contoh: 

ـي ـفَ    kaifa : ك 

َل َ  و   haula : ه ـ

2. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau yā‟ Ā a dan garis di atas . . .  ا . . .   ی

 Kasrah dan yā‟ i i dan garis di atas ی

و  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas ـ ـ

Contoh: 

ف ي مَ يـ ات َ : qilā 

َتَ  و   ً  yamūt :ي 
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3. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

َالأ ط ف الَ  ـةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ــه ة َ َا ن ـفـ اض  ةَ  ي ـُ ـ ـد   ً  al-madinah al-fāḍilah : ا ن ـ

ًة َ ك   al-hikmah : ان ح 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

ُا َ بـّ ـ  rabbanā : ر 

جّـ ي ــ ُا ََ ـ  : najjainā 

كَ    al-haqq : ا ن ح 

ىَ   nu”ima : َ حِّ

وَ  د   aduwwun„ : ع 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّي  :maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. Contoh ,(ــــ ـ

يَ  ـه ـ  Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

ب يَ  ر   Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع 

 



 

 

 

xv 

 

 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال(alif 

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). Contoh: 

ـصَ   ً ـ  al-syamsu (bukanasy-syamsu) : ا نشَّ

ة َ نـ ـ س  نـ ـ  al-zalzalah (az-zalzalah) : ا نسَّ

ف ة َ  al-falsafah : ا ن ف ه س 

دَ   al-biladu : ا ن ب لَ 

6. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  Contoh: 

 ٌَ و  ـر   ta‟murūna :  تـ أ ي 

عَ  و   „al-nau :  ا نــُّـَ

ءَ  ي   syai‟un : ش 

تَ  ر   umirtu : أي 

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
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kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah Qabl al-Tadwin 

8. Lafz al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َالله َ  ٍ يـ   billāh ب الل َ dinullāhَ د 

Adapun tā marbūtah di akhiri kata yag disandarkan kepada lafz al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة َا  ً َح  َر  َف ي  لل َه ى   hum firahmatillāh 

9. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
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Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

dengan kata sanddang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap nama awal 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sanddangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentua 

yang sama juga berlau pada huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dala catatan rujukan (CK, DK, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‟a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan 

Syahrul Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur‟ān 

Nasir al-Din al-Tūsi 

Abū Nasr al-Farābi 

Al-Gazāli 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebut sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

Abū al-Walid ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu). 

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, 
Nasr Hāmid Abū). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wata„ālā 

saw. = ṣallallāhu „alaihiwasallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwaya
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari 

kehidupan bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pergaulan hidup setiap orang 

melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalah. Dalam 

memenuhi kebutuhan ini manusia cenderung akan melakukan transaksi muamalah. 

Aspek yang terpenting dalam muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah 

menyangkut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar 

(pertukaran). Menurut istilah syara‟ jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama 

suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang 

dibenarkan syara‟. Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.
1
 

Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan 

dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tiada hentinya 

selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan 

dengan orang lain. Diantaranya hubungan tersebut adalah hubungan barter atau 

pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan 

ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing. Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk muamalah. 

Pengertian muamalah menurut Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Nizaruddin adalah, 

                                                 
1
Syafii Jafri, Fiqh Muamalah (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45.  
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Tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah 

ditentukan.
2
 Dalam bermuamalah ada bermacam-macam bentuk diantaranya adalah 

jual-beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan lain-lain. Jual-beli adalah 

pertukaran sesuatu dengan sesuatu.
3
  Islam membolehkan jual-beli dengan ketentuan 

jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan oleh syara‟ 

sesuai dengan firman Allah QS An-nisa/04:29 yang berbunyi sebagai berikut : 

    َ َ ََ َ   ََ    َ ََ َ َ

 َ ََََ  َ ََََ ََ َََ

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.
4
 

 

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta 

sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah 

dan melanggar syari‟at seperti riba‟, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari 

macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari‟at. 

                                                 
2
Nizaruddin, Fiqih Muamalah  (cet ke-1 Yogyakarta: IDEA Press, 2013), h.5.  

3
Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah  (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), h.73  

4
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 

Kathoda, 2005), h. 83 
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Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang 

dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
5
 

Jual-beli dalam Islam telah ditentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, 

syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam 

kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa 

memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi 

penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah di tetapkan. Pokok dari sistem 

bermuamalah dalam islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah 

kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu 

pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi 

dibagi pada kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.
6
 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah Pasal 29 

menyebutkan, Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah 

“Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur galath atau khilaf, 

dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau 

penyamaran.” 
7
 

                                                 
5
Ibnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan 

Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir  (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 368-

369  
6
Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 1.  
7
Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari‟ah (Bandung: Fokuspedia, 2008), h.21.   
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Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang 

lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang sangat luar biasa pesatnya 

yaitu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha baik itu dalam skala nasional 

maupun intenasional. Jika pada masa lalu pihak pelaku usaha dipandang sebagai 

pihak yang sangat berjasa dalam pemenuhan semua keperluan manusia, dan juga 

pelaku usaha dianggap sebagai pihak yang mampu memajukan perekonomian suatu 

Negara. Namun dalam berjalannya waktu manusia menyadari bahwa tanpa konsumen 

pelaku usaha juga tidak akan mampu berjaya. Sehingga berangsur-angsur konsumen 

menyadari bahwa mereka juga bagian dari kesuksesan dari pelaku usaha.  

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu kajian hukum yang 

paling dinamis baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini terjadi 

karena Hukum Perlindungan Konsumen bersinggungan langsung dengan aktifitas 

perekonomian masyarakat yang berkembang secara signifikan seiring dengan 

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Pengaruh globalisasi menyebabkan 

konsumen diberikan banyak pilihan, pelaku usaha semakin dituntut untuk 

memproduksi barang/jasa yang sesuai keperluan masyarakat dan juga sukai, sehingga 

terkadang pelaku usaha tidak memperhatikan kualitas suatu produk baik barang/jasa, 

dalam hal ini tentu konsumen menjadi dirugikan. Jadi diperlukanlah aturan yang akan 

menjembatani antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan konsumen. 

Kepentingan kedua belah pihak ini harus terpenuhi yaitu dengan adanya hukum yang 

mengatur kepentingan konsumen dengan pelaku usaha. Tujuannya adalah agar tidak 

ada pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan curang salah satu pihak. 
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Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari 

kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan 

perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya 

perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang 

lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang terbatas, 

sehingga pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara 

memonopoli produksi dan pemasaran, hal ini tentu saja akan sangat merugikan 

konsumen.  

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai 

sejak Nabi Muhammad saw. belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang 

dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah.
8
  

Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan 

konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan 

dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Kejujuran, keadilan 

dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga 

potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.
9
 

Setelah Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan 

perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur‟an maupun 

Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur‟an adalah bisnis yang tidak 

                                                 
8
Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-

sumber Autentik (Jakarta: Qisthi Press, 2009), h. 152  
9
Jusmaliani, dkk, Bisnis berbasis syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 49  
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menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah swt.  berfirman dalam QS. Al-Baqarah 

ayat/2:279. 

ََ  َ   َ ََ َ َََ  ََ َ   ََ

 ََ َََ

Terjemahnya: 

 

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
10

 

 

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit 

mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak 

menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam 

konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan 

konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling 

menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-

hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam 

harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan 

keadilan.
11

 Setelah Rasulullah saw. hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau sebagai 

pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak 

adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, 

                                                 
10

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 

Kathoda, 2005) h. 36  
11

Zulham, Hukum perlindungan konsumen (Jakarta: kencana, 2013), h. 41  
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spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan 

dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.  

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau 

memerintah di Madinah yaitu Pertama, Talaqqi Rukban adalah mencegat pedagang 

yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Kedua, 

Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga 

dari kebiasaan yang berlaku. Ketiga, Bai‟al-gharar  bisnis yang mengandung unsur 

penipuan karena tidak adanya kepastian. Keempat, Gisyah  adalah menyembunyikan 

cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk 

yang berkualitas baik. Kelima, Bisnis Najasy  adalah peraktik berbisnis di mana 

seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang 

disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan 

harga barang. Keenam, Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang 

telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur‟an dan Sunnah. Ketujuh, Riba adalah 

pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis. Kedelapan, Tathfif adalah mengurangi 

timbangan atau takaran barang yang akan dijual. 

Praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, 

bahwa Prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah saw. mengandung nilai-nilai 

perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal 

terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan 

pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian tersebut juga membuktikan, bahwa 
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sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam 

telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen 

tersebut dalam tataran praktis. 

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas 

produk barang dan/atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 Apri 1999 Pemerintah 

Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Per lindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada 

tanggal 20 April 2000,
12

 yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen 

secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen 

dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/ pembuat produk bermutu. 

Pada umumnya, sengketa yang mucul dikarenakan ada wanprestasi atau 

ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang 

diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, atau pihak yang satu melaksanakan apa 

yang disepakati tetapi tidak tunai, atau pihak yang satu melaksanakan apa yang 

diperjanjikan tetapi keliru dan atau salah satu pihak melaksanakan prestasi atau apa 

yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu, sehingga apa yang dilakukan oleh salah 

satu pihak inilah yang memicu timbulnya sengketa. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan yang 

dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang 

                                                 
12

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditia 

Bakti, 2010), h. 48   
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menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat 

memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Perlu 

diperhatikan, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan 

awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi 

terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat 

ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Selanjutnya disingkat dengan UUPK) di dalam Pasal 4 secara tegas dan rinci 

menjelaskan mengenai beberapa hak dari konsumen, baik hak yang berkaitan dengan 

ketika konsumen itu hendak membeli barang, memakai barang atau jasa yang mereka 

beli, hak lain yang berkaitan dengan jaminan barang, dan jaminan hak dalam 

penyelesaian apabila suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selain 

perlindungan atas hak-hak dari konsumen, UUPK juga memberikan rambu-rambu 

kepada pelaku usaha mengenai tindakannya dalam mengiklankan produknya, di mana 

dalam Pasal 17 UUPK, pelaku usaha tidak diperbolehkan mengelabui konsumen 

mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tariff jasa 

serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa, jaminan/garansi, informasi 

yang keliru mengenai barang dan/atau jasa, serta mengeksploitasi kejadian dan/atau 

seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, 

melanggar etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Keberadaan UUPK pada prinsipnya adalah untuk melindungi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi atau bisnis secara 

konvensional/tradisional. Hal itu memang sudah tidak relevan apabila dalam transaksi 

jual beli yang dilakukan konsumen dan pelaku usaha tidak sesuai dengan aturan atau 

kaidah yang berlaku. Sehingga dengan hadirnya undang-undang tersebut mampu 

menjawab persoalan yang terjadi Selama ini dan tidak ada pihak yang dirugikan. 

Selain itu, kehadira perlindungan hukum konsumen guna meningkatkan kesadaran, 

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan 

rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam 

Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bidang Perlidungam 

Konsumen Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan)  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun yang  menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam penelitian ini  

antara lain: 

1. Perlindungan Hukum Konsumen 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk 

memenuhi suatu kebutuhanya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. 

Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen 
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adalah suatu upaya hukum menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut pasal 1 

angka (1) Undang-undang “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” 

Rumusan pengertian dari perlindungan konsumen diatas menyatakan “segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai bentuk untuk 

meniadakan tindakan sewenang-wenang yang bisa merugikan pelaku usaha hanya 

demi kepentingan konsumen. 

 Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian 

dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat 

mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan 

hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara 

berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum 

perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan 

terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.Pengaturan 

tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK 

disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
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2. Transaksi Jual Beli  

Jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah saling menukar (pertukaran). 

Kata al-bai‟ (jual) dan asy-syia‟ (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang 

sama. Kata lain dari al-bai‟ yaitu at-tijarah dan al-mubadalah.
13

 Jual beli menurut 

istilah adalah Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari 

padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 

Jual beli menurut istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bai‟ yang berarti 

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai‟ 

terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata asy-syira‟ (beli). Dengan 

demikian, kata al-bai‟ berarti jual, sekaligus juga berarti beli.
14

 

Menurut ulama Hanafiyah Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat Maksud yang terkandung dalam 

pengertian di atas bahwa cara tertentu yaitu dengan melalui ijab dan qabul. Dimana 

ijab berarti ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul berarti pernyataan menjual 

dari penjual). Selain itu, harta yang diperjual belikan haruslah yang memiliki manfaat 

bagi manusia. Sehingga apabila yang di perjual belikan itu bangkai, minuman keras, 

dan darah, tidak termasuk dalam sesuatu yang boleh diperjual belikan karena ketiga 

benda itu tidak memiliki manfaat bagi manusia. Apabila jenis barang seperti itu tetap 

diperjual belikan maka menurut ulama hanafiyah jual beli itu tidak sah.
15

 Ulama 

Hanabilah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan 

                                                 
13

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.  
14

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).  
15

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.  
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kepemilikkan”.
16

 Dalam pengertian ini, menekankan pada kata “milik dan 

kepemilikkan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus 

dimiliki, seperti sewa-menyewa. 

3. Hukum Islam  

Hukum Islam merupakan salah satu pilar yang sangat vital dan urgen dalam 

agama Islam. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hampir di semua lini kehidupan umat 

Islam, baik dalam lingkungan ibadah maupun muamalah, kehidupan privat maupun 

publik diatur dan dikondisikan sedemikian rupa oleh hukum Islam. Itulah mengapa 

banyak pakar yang menyebut hukum Islam sebagai inti (core) dari ajaran Islam, 

karena hukum Islam hampir terwujud dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan 

memegang peranan yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Selain itu tidak 

mungkin dapat memahami kebudayaan, sejarah, kondisi sosial dan tata masyarakat 

Islam tanpa melalui hukum Islam1 karena ia adalah entitas terpenting dari agama 

Islam dalam membentuk tata sosial Islam (Islamic social order).  

Hukum Islam dalam al-Quran merupakan sumber hukum yang berasal dari 

wahyu Allah swt. yang dimana hukum tersebut tidak dapat diganggu gugat 

konsepnya dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Hukum Islam ini mengatur segala 

bentuk kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya, baik dalam 

hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Sebagaimana firman 

Allah dalam QS an-Nisa/4:58. 

                                                 
16

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Ila Ma‟rifati ma‟ani al-fadz 

alManhaj Juz II  (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 320.  
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ََ َ  َََ  ََ  َ َ َ َ ََ َ

  ََََ َ َ ََََ َ ََََ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat.
17

 

 

Terlepas dari kemandegan dan kemajuan yang telah dilalui, setidaknya ada 

empat produk pemikiran hukum Islam, yakni fikih, fatwa, yurisprudensi, dan 

perundang-undangan. Keempat macam produk pemikiran Islam tersebut dalam 

realitas umat Islam berlaku dan diberlakukan sesuai kebutuhan. 

a. Fikih  

Fikih menurut bahasa berarti tahu atau paham. Sedang menurut Istilah, fikih 

diartikan dengan berbagai macam defenisi. Hasan Ahmad Khatib, sebagaimana 

dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan fikih sebagai sekumpulan hukum syara' 

yang sudah dibukukan dari berbagai mazhab yang empat atau dari mazhab lainnya 

dan dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in.
18

 Al Amidy seorang ulama 

Syafi'iyah mendefenisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum syar'iyyah amaliyah dari 

dalildalil yang terinci. Sedang Tajuddin al-Subki mendefenisikan sebagai ilmu 

tentang hukum-hukum syar'iyyah amaliyah yang diambil dari dalil yang terinci. 

                                                 
17

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 

Kathoda, 2005) h. 87 
18

Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 16  
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Dalam kitab Durrul Mukhtar diterangkan bahwa bahwa fikih mempunyai dua makna: 

makna menurut ahli ushul dan makna menurut ahli fikih. Menurut ahli ushul, fikih 

adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara‟ yang bersifat far'iyah (cabang), 

yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang tafsili (khusus, terperinci). Sedang menurut 

fuqaha, fikih adalah mengetahui hukum furu‟, baik bersama-sama dengan dalilnya 

atau tidak. Jadi, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang menjadi sifat 

bagi perbuatan para hamba (mukallaf), yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan 

mubah. 

Perlu dipahami bahwa fikih merupakan respon bagi problematika hukum 

secara umum yang berkembang ketika diktum-diktum fikih itu ditulis. Biasanya 

kitab-kitab fikih meliputi seluruh aspek hukum Islam. Ia tidak memiliki ketentuan 

tentang masa dan wilayah berlakunya. Keadaannya yang demikian menjadikan kitab-

kitab fikih cenderung dianggap harus diberlakukan sepanjang masa. Karenanya fikih 

menjadi resisten (kaku) terhadap perubahan. Masalahnya adalah, problematika 

hukum yang dihadapi umat ketika kitab-kitab tersebut ditulis belum sekompleks 

permasalahan hukum umat pada masa sesudahnya. Demikian pula latar belakang 

sosio-kultural umat jauh berbeda dengan kondisi umat pada masa itu. Karenanya 

adalah sangat dilematis bila diktum-diktum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih 

tersebut harus diberlakukan pada masa dan tempat yang berbeda. 

b. Fatwa  

Fatwa berasal dari bahasa Arab ayni ya gnay , ىوتف nasihat, petuah, jawaban 

atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi 
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yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, 

disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap 

pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai 

keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum 

fatwa yang diberikan kepadanya.
19

 

Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, kalau ada orang lain yang bisa 

memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi 

fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak maka ia pun secara fardu 

„ain wajib memberi fatwa atas pristiwa itu. Oleh karena fatwa itu menyangkut 

masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti syarat-

syarat yang harus di miliki oleh seorang mufti antara lain adalah: 

1) Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa 

yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa;  

2) Apabila ia berfatwa berdasarkan qoul seseorang alim, maka ia dapat menunjukan 

dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari 

berbuat salah dan bohong;  

3) Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama 

agar tidak terjadi kesalah fahaman antara ia dan penerima fatwanya;  

4) Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.
20

 

                                                 
19

Racmat Taufik Hidayat dkk, Almanak Alam Islami (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), h. 140.   
20

Zen Amirudin, Ushul Fiqih (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 213.   
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Ketika fatwa yang dasarnya memang bukanlah menjadi pengikat atas suatu 

kebijakan, maka perlu dipahami bahwa fatwa yang menjadi produk pemikiran hukum 

Islam akan cendrung susah untuk diterapkan mengingat bahwa fatwa bersifat 

kasuistik, karena ia merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang 

diajukan oleh panitia fatwa. Ia tidak memiliki daya ikat, dalam arti peminta fatwa 

tidak harus mengikuti rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa 

biasanya cenderung dinamis, karena ia merupakan respon terhadap perkembangan 

baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, akan tetapi dalam 

kenyataannya tidak selalu demikian.  

Perlu dipahami juga bahwa Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam 

kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak 

mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga 

tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan 

kepada dalil-dalil yang jelas dan benar. 

c. Yurisprudensi (Putusan Hakim Pengadilan Agama)  

Produk pemikiran hukum Islam yang ketiga adalah putusan hakim/pengadilan 

agama. Putusan hakim diambil atau ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di 

depan sidang pengadilan, atau ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui 

seorang qadi atau seorang hakim. Yurisprudensi biasa dikenal dengan keputusan 

hakim terdahulu pada suatu perkara yang tidak diatur UndangUndang dan kemudian 

dijadikan dasar oleh hakim lainnya untuk perkara yang sama.  
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Yurisprudensi sendiri merupakan salah satu sumber hukum. Jadi, 

Yurisprudensi adalah hukum yang terjadi karena muncul perkara yang tidak pernah 

diatur dalam undang-undang, sehingga hakim diperbolehkan untuk membuat 

argumentasi untuk menyelesaikan perkara tersebut, kemudian argumentasi hakim 

tersebut dipakai untuk kasus yang sama oleh hakim. 

Bila dilihat dari sudut masalah dan tempat berlakunya suatu putusan 

pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan berpeluang untuk dapat 

digunakan dalam sejumlah masa dan tempat tertentu. Hal ini dikarenakan, putusan 

pengadilan, apabila telah melalui proses dan telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, ia dapat dipergunakan oleh hakim-hakim lain untuk memutuskan suatu perkara 

yang sama meski berada pada tempat dan masa yang berbeda. 

d. Perundang-undangan  

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang 

dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat setiap warga negara dimana undang-

undang itu diberlakukan. Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan 

mendatangkan sanksi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa undang-undang 

memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Karena diputuskan 

oleh lembaga, maka orang yang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada 

fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan para cendekiawan lainnya. Peraturan 

perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) adalah peraturan tertulis 

yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
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ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan. Sedangkan, pengertian undang-

undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).  

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang 

(UU) adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain UU, 

menurut ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 

Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan perundang-

undangan. Sebagai produk kolektif, ia relatif memiliki kualitas yang lebih tinggi dan 

lebih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

dirumuskan dengan pertimbangan yang lebih komprehensif. Namun dari sisi 

kedinamisan, perundang-undangan suatu undangundang memerlukan waktu, biaya 

dan persiapan yang tidak kecil. cenderung lamban dinamikanya, karena untuk 

mengubah. 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut judul dan inti 

pembahasan yang akan menjadi titik fokus penelitian dalam tesis ini ialah bagaimana 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 
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Sulawesi Selatan), maka dalam hal ini ada beberapa rumusan masalah yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1.   Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam melakukan 

perlindungan terhadap hak-hak konsumen pada transaksi jual beli di Bidang 

Perlidungam Konsumen Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan)? 

2.   Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum 

konsumen pada transaksi jual beli di Bidang Perlidungam Konsumen Dinas 

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan? 

3.   Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang perlindungan hukum konsumen 

pada transaksi jual beli di Bidang Perlidungam Konsumen Dinas 

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan? 

D. Kajian Pustaka 

Penyusunan tesis ini peneliti tentunya membutuhkan banyak sumber data 

sebagai bahan rujukan atau referensi yang tentunya memiliki relevansi dengan 

rencana penelitian. Dalam penyusunan ini peneliti mengunakan sumber referensi dari 

jurnal dan buku-buku yang membahas terkait perlindungan konsumen. Setelah 

peneliti melakukan penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan tesis ini, 

sehingga diperoleh beberapa telaah terhadap karya tulisan ilmiah ini antara lain: 

1. Buku yang disusun oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berjudul “Hukum 

Perlindungan Kosumen”. Buku ini turut membantu menanamkan kesadaran 

hak dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pasal-pasal yang diuraikan 
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dalam buku ini, berikut penjelasannya, agar lebih mudah dipahami pembaca, 

baik kalangan akademis, profesional, LSM, organisasi sosial maupun 

masyarakat umum. 

2. Buku yang disusun oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti berjudul “Hukum 

Perlindungan Konsumen”. Buku ini menguraikan secara detail hukum 

perlindungan konsumen; pengertian, hak, dan kewajiban konsumen serta 

pelaku usaha; peraturan perundang-undangan hukum konsumen dan hukum 

perlindungan konsumen; tinjauan pabagai aspek hukum perlindungan 

konsumen; prinsip-prisip hukum perlindungan konsumen; lembaga/instansi 

dan peranannya dalam perlindungan konsumen; isu-isu hukum perlindungan 

konsumen; dan penyelesaian sengketa konsumen. 

3. Buku Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, Hukum 

Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Syariat Islam, baik dari produk teks-

teks al-Quran dan al-Hadist maupun dari produk fikih Islam, peneliti melihat 

bahwa khazanah Islam sangat kaya dalam hal ini, sehingga dapat dijadikan 

sebagai pedoman perlindungan konsumen kontemporer karena keunggulan 

dan cirri khas hukum ekonomi Islam dalam perlindungan hak konsumen, 

karena nampaknya sebagian besar nash-nash syara‟ tentang mu‟amalah lebih 

tertuju pada usaha menghindarkan segala kezaliman terhadap kedua belah 

pihak, konsumen dan pelaku usaha.
21

 

                                                 
21

Muhammad, dan Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), h 5.  
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4. Buku yang ditulis oleh janus dengan judul “Hukum Perlindungan Konsumen 

Di Indonesia”. Dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana perlindungan 

konsumen, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha serta akibat 

hukum dari pelanggaran terhadap konsumen. Perbedaannya peneliti lebih 

mengacu kepada perlindungan konsumen dalam bisnis jasa. Konsumen 

dirugikan karena adanya perjanjian baku yang memiliki hak untuk merubah 

aturan dikemudian hari sehingga memungkinkan pelaku usaha melakukan 

pengurangan hak konsumen.  

5. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Kristianto Dwi Estijayandono, dengan judul 

Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam Pokok masalah 

penelitian ini adalah bagaimana pelaku jual beli online menerapkan etika 

bisnis dalam bertransaksi jual beli di Tokopedia.com. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Tokopedia.com sejalan 

dengan etika bisnis Islam. Implikasi dari penelitan ini memberikan masukan 

dalam upaya meningkatkan penerapan etika bisnis. Sedangkan penelitian ini 

lebih berokus pada perlidungan hukum konsumen jual beli dalam perspektif 

Hukum Islam. 

6. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh nurhalis dengan judul perlindungan konsumen 

dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999.  

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan 

konsumen menurut hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999. Setelah 

melakukan penelitian dengan menggunaka tiga pendekatan, yaitu 1) 
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pendekatan konseptual, 2) Pendekatan perundangundangan, dan 3) 

pendekatan perbandingan, dan enam kerangka teori, yaitu teori maqashid 

alsyari‟ah, mashlahah, perlindungan hukum, perbandingan hukum, 

utilitarianisme, dan tanggung jawab social. Penelitian ini menghasilkan bahwa 

hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam memberikan 

perlindungan kepada konsumen hukum Islam dan UUPK memiliki banyak 

kesamaan sekalipun dalam masalahmasalah prinsip terdapat perbedaan, 

karena hukum Islam dalam melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-

nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai nilai sosial, sedangkan 

UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam 

melakukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen pada transaksi jual beli di  

Bidang Perlidungam Konsumen Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum 

konsumen pada transaksi jual beli di Bidang Perlidungam Konsumen Dinas 

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. 
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c. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang perlindungan hukum 

konsumen pada transaksi jual beli di Bidang Perlidungam Konsumen Dinas 

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan faidah sebagai 

berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum 

Islam, terkhusus bagi siapa yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli dalam 

perspektif hukum islam. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

positif terhadap masyarakat, terutama bagi para peneliti hukum Islam yang butuh 

pemahaman terkait tesis ini, terutama pada perlindungan hukum konsumen dalam 

jual beli dilihat dari undang-undang dan hukum islam yang berlaku. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka (1) 

disebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian 

hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang 

khusus memberikan harapan agar para pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-

wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan Undang-Undang 

perlindungan konsumen dan perangkat hukum lainnya, konsumen mempunyai hak 

dan kedudukan yang seimbang, dan juga dapat menggugat apabila ternyata haknya 

telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Terdapat beberapa pendapat   

mengenai perlindungan hukum, antara lain : 

a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut.
1
 

b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan 

melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan 

perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di 

                                                 
1
Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia  (Jakarta: Kompas,  2003),  h.121.  
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atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu
2
 : 

subyek yang melindungi , obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun 

upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. 

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi 

kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak 

untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk 

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 

“Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang 

menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”.
3
 

2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen 

Menurut Az Nasution, pengertian hukum konsumen adalah keseluruhan 

rangkaian asas dan aturan hukum yang mengatur hubungan dan persoalan antara satu 

pihak dengan pihak lain dalam kaitannya dengan barang dan/atau jasa konsumen. 

Perlindungan konsumen menetapkan prinsip atau kaidah hukum perlindungan 

konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya 

untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Penegakan perlindungan hak-hak konsumen merupakan bagian penting dari negara 

                                                 
2
Philipus M. Hadjon,dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Gajah  Mada University 

Press: Yogyakarta, 2011),  h.10  
3
Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab 

Mutlak, (Universitas Indonesi: Jakarta, 2004), h.131  
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Indonesia, karena hukum sebagai tolak ukur pembangunan nasional diharapkan 

mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan reformasi 

menyeluruh di segala aspek.
4
 

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 

“Perlindungan konsumen didasarkan atas manfaat, keadilan, dan kepastian hukum.” 

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan 

sebagai upaya bersama berdasarkan lima prinsip yang relevan dalam pembangunan 

nasional, yaitu:
5
 

a. Asas Manfaat  

Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.  

b. Asas keadilan  

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat 

terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.  

c. Asas keseimbangan  

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil atau 

spiritual.  

                                                 
4
Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen  (Depok: Prenadamedia Group, 

2018), h. 32-35  
5
ibid, h. 33   
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d. Asas keamanan  

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diisi atau digunakan.  

e. Asas kepastian hukum  

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen taat hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, jika 

dilihat dari substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

penjelasannya, tampak bahwa rumusannya mengacu pada falsafah pembangunan 

nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan falsafah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

B. Perlindungan konsumen dalam konsep islam 

1. Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam 

Konsumen mengandung pengertian yang sangat luas. Secara harfiah, kata 

konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika dari kata consumer atau dari bahasa 

Belanda dari kata consument. Pengertian dari consumer atau consument  tergantung 

dalam posisi mana ia berada. Secara kebahasaan, arti kata consumer adalah lawan 
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dari produsen, yaitu setiap yang menggunakanbarang.
6

 Oleh karena itu, seperti 

diungkapkan John F. Kennedy, bahwa semua orang bisa menjadi konsumen.
7
 

Adapula definisi konsumen yang lebih luas, seperti di Spanyol dengan batasan 

bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau 

pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa 

memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau 

publik, atau apakah ia berbuat sendiri atau kolektif.
8
 

Menurut Muhammad dan Alimin, bahwa definisi konsumen dalam Islam 

berangkat dari konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi 

atau tidak. Menurut sistem ekonomi Islam, konsumen adalah setiap orang, kelompok 

atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, 

baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. 

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada orang perorangan 

saja, tapi mencakup suatu badan hukum (al-syakhshiyyat alma‟nawiyyah) seperti 

yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu. Kata ”pemakai” yang terdapat 

pada Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di 

atas sesuai dengan subtansi konsumen yang ada dalam Islam karena pamakaian tidak 

hanya berasal dari sebuah transaksi tukar menukar, namun banyak mencakup aspek 

lain seperti konsumen terhadap barang-barang konsumsi yang mansuia berserikat 

                                                 
6
Az. Nasution, Hukum Perlindungan  Konsumen  Suatu Pengantar (Yogyakarta: Daya 

Widya, 1999), h 3.  
7
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 2. 

8
Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta:Badan Penerbit Fakultas Ekomomi UGM, 2004), h. 129.  
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padanya seperti air, api dan garam sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadits 

yang bermaksud bahwa seseorang tidak berhak menahan sumber-sumber ekonomi 

umum atas manusia lainnya. 

Para ahli hukum Islam juga tidak membedakan harta antara barang konsumsi 

(consumer‟s goods), barang produksi (producer‟s goods) dan barang perantara 

(intermediate goods), sebagaimana yang terdapat dalam ilmu ekonomi konvensional 

(kapitalis). Hal ini membawa pengaruh pada definisi konsumen (almustahlik) yang 

harus dilindungi dalam Islam karena konsumen dalam Islam termasuk semua 

pemakai barang, apakah barang itu dipakai langsung sehingga habis atau ia dijadikan 

sebagai alat perantara untuk produksi selanjutnya karena keadilan adalah milik semua 

orang, pakah ia berkedudukan sebagai individu, kelompok atau publik. 

2. Perlindungan Konsumen dalam Islam 

Dilihat dari perbandingan antara definisi ekonomi dalam Islam dengan 

ekonomi umum, dapat terlihat bahwa acuan Islam pada perlindungan konsumen lebih 

konkrit dan tegas daripada ditawarkan oleh ekonomi umum. Sebagai contoh, metode 

induktif (al-manhaj al-istinbathi) ekonomi umum menyatakan bahwa manusia adalah 

”makhluk ekonomi”, kemudian pernyataan umum ini akan menghasilkan konklusi 

terhadap konsumen bahwa ia akan berusaha memenuhi kebutuhannya, dengan 

mencapai kenikmatan yang paling besar dan menjauhkan diri dari kesusahan sebisa 

mungkin. Padahal ilmu ekonomi umum tidak akan memperhatikan bentuk 

pemenuhan kebutuhan tersebut, apakah ia halal atau haram, apakah ia baik ataukah 

keji. Terhadap produsen, dalam aktivitas ekonominya ia akan berusaha 
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merealisasikan untung sebesar-besarnya dengan mengeluarkan pengerobanan 

(ongkos) sekecil mungkin, sedangkan  mereka tidak akan mempertimbangkan apakah 

ia bermuatan eksploitasi terhadap pihak alain ataukah berada dalam koridor keadilan.
9
 

Memasukkan unsur nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam yang integral 

dalam definisi ekonomi Islam, maka segala aktivitas ekonomi dalam Islam harus 

berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Mempelajari ilmu 

ekonomi tidak terpisahkan sama sekali dengan hukum ekonomi, ia berjalan singkron. 

Itulah sebabnya, kajian ekonomi Islam berada dalam kajian fikih (hukum Islam) 

karena dalam hukum fikih terdapat hukum taklifi atau hukum wadh‟i, yang 

selanjutnya memberikan sanksi atau akibat hukum duniawi dan ukhrawi. Untuk itu 

terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu sanksi religi 

berupa halal, haram, dosa dan pahala, dan sanksi hukum positif Islam dengan segala 

perangkatnya, seperti dewan hisbah dan peradilan.
10

 

Untuk melindungi para konsumen, maka dalam fikih Islam dikenal berbagai 

perangkat istilah hukum, seperti pelarangan ba‟i al-gharar (jual beli mengandung 

tipuan), pemberlakukan hak khiyar (hak untuk melangsungkan atau membatalkan 

transaksi karena alasan diterima), beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi 

seperti adanya al-ghalt (tidak adanya persesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) 

dan al-ghu‟bu (adanya tipuan yang disengaja) dan masih banyak lagi lainnya. Dari 

                                                 
9
Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4.  
10

Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta:Badan Penerbit Fakultas Ekomomi UGM, 2004), h. 133-134.  
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sini, terdapat beberapa segi yang dapat dijadikan perisai bagi perlindungan 

konsumen, yaitu: 

a. ada sebuah prinsip hukum publik dalam Islam yang berbunyi bahwa: Hukum 

publik adalah salah satu dari hukum-hukum Allah swt”. Prinsip ini berkaiatn 

dengan hukum pidana dan semua hukum yang berkaitan dengan pelanggaran 

umum. Hukum publik ini harus ditegakkan oleh para pemerintah walaupun 

dengan tidak adanya tuntutan dari rakyat, kalau demikian pemerintah adalah 

pengawas langsung dari pelaksanaan hukum publik ini. Peran semua perangkat 

hukum di sini sangat berperan, seperti kehakiman (al-qadhi), polisi dan wali 

hisbah 

b. apabila terbentur kepentingan antara hak publik dengan hak individu, maka hak 

publik lebih diprioritaskan karena ia adalah hak Allah. Dalam hal ini konsumen 

pada umumnya adalah pihak publik.  

c. seseorang tidak dapat menggunakan haknya secara semena-mena. Tindakan 

monopoli dan pelangagran dalam kehidupan bertetangga atau pelanggaran 

terhadap lingkungan merupakan salah satu contoh dari penggunaan semena-mena 

terhadap hak. Betapa banyak pelaku usaha yang tidak memperdulikan kerusakan 

lingkungan akibat limbah pabriknya. 

d. hak manusia yang ditetapkan oleh syara‟ tidak boleh digugurkan, seperti hak 

pembeli dalam transaksi khiyar al-ru‟yah sebelum melihat barang yang akan 

dibeli, hak syuf‟ah sebelum terjadi akad jual beli karena hak ini belum terjadi. Hal 

ini jelas dapat mengatasi kaidah kontrak standar dimana dalam Islam suatu 
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perjanjian tidak bisa dilegalkan begitu saja secara sepihak, namun harus berada 

dalam koridor hukum syara‟. 

e. adanya hak perlindungan lingkungan yang dikembangkan dari huquq al-irtifaq 

dan terdapat sanksi-sanksi hukum yang tegas akibat pemakaian hak secara 

sewenang-wenang. 

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam 

a. Al-Quran 

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang 

terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul Saw, dan ajaran yang dilaksanakan para 

sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan 

masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. 

Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku 

usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.
11

 Allah swt. berfirman 

dalam QS Surah al-maidah/5:67. 

َ  َ ََ ََ َ َ ََََ َ ََ  َََ

 ََ  ََََََ  َ   َََ

 

                                                 
11

Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional 

dengan Syariah (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), h. 354. 
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Terjemahnya: 

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan 

jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 

menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 

manusia Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang kafir.
12

 
 

Dalam ayat ini mengandung arti mengenai perlindungan yang dianugrahkan 

Allah kepada umatnya yang memberitakan ajaran agama Allah, agar dapat 

merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.
13

 Sumber hukum 

yang kedua ialah sunah, sunah dapat dikatakan sumber hukum yang sekunder setelah 

Al-qur‟an, sunah ini dapat menjadi sumber hukum utama bila tidak didapatkannya 

penjelasan mengenai masalah yang muncul didalam Al-qur‟an tersebut. Seperti 

prinsip yang dimiliki untuk menjaga kepentingan manusia dalam Islam 

b. Hadis 

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, 

sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan: 

ثَنَا  ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّ مَيْرِيُّ أبَُو الْمُغَلِّسِ حَدَّ هِ بْنُ خَالدٍِ النُّ ثَنَا عَبْدُ رَبِّ حَدَّ

امِتِ أنََّ  ثَنَا إسِْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَليِدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّ

 ُ ِ صَلَّى اللََّّ   عَلَيْهِ وَسَلََّ  ضَضَى أنَْ اَ  ضَرَرَ وَاَ  ضِرَارَ            رَسُولَ اللََّّ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu 

Al Mughallis, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin 

Sulaiman, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah, ia 

                                                 
12

Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya  (Jakarta: CV. 

Kathoda, 2005) h. 119. 
13

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Volume 3 Jakarta: Lentera Hati, 2012), 153.  
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berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari 

Ubadah bin Ash Shamith, ia berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم memutuskan bahwa 

tidak diperkenankan berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat."
14

 

 

Pada hadis yang dimaksud disini ialah alangkah baiknya bila berada dalam 

suatu perkumpulan lebih baik semua pihak saling menjaga hak maupun kewajiban 

setiap yang ada, agar kecurangan-kecurangan itu tidak terjadi dan merugikan salah 

satu pihak yang ada dalam perkumpulan tersebut. Hal yang perlu ditekankan disini 

yaitu bagaimana cara bersikap para produsen agar dapat memberi hak-hak konsumen 

yang harus diberikan pada konsumen tersebut serta bagaimana agar konsumen ini 

dapat sadar apa saja yang menjadi kewajibannya bila menerima hak yang telah 

diberikan produsen. Sehingga disini dapat diartikan bahwa apabila antar konsumen 

serta produsen saling menghargai masing masing hak dan kewajiban mereka, maka 

akan terciptanya suatu keseimbangan (tawazun) seperti apa yang telah dipelajari 

didalam ekonomi Islam.
15

 

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam 

Melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ 

berbisnis, hukum Islam telah menentapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai 

pedoman dalam melakukan transaksi dalam melakukan kegiatan bisnis, yaitu 

                                                 
14

Hadits Ibnu Majah Nomor 2331 

  
15

Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional 

dengan Syariah, h. 358.  

https://ilmuislam.id/hadits/20607/hadits-ibnu-majah-nomor-2331
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attauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta‟wun, 

keamanan, keselamatan, dan at-taradhin.
16

 

Asas tauhid (mengesakan Allah SWT) dari seluruh kegiatasn bisnis didalam 

hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi. Kemudian dari asas ini lahir asas 

istiklaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah 

titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan 

kepadanya.
17

 Dari asas tauhid juga lahir asas al-ihsan, yaitu melaksanakan perbuatan 

baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban 

tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
18

  Dari 

ketiga asas tersebut melahirkan asas al-amanah, ashshiddiq, al-adl, al-khiyar, at-

ta‟wun, keamanan, keselamatan, dan at-taradhin. Menurut asas al-amanah setiap 

pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala 

isinya (khalifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan 

dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Ash-shiddiq merupakan perilaku 

jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. 

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan 

dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam 

semesta ini. Al-khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam 

menerapkan asas ini untuk menjaga agar tidak perselisihan antara pelaku usaha 

                                                 
16

Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999, di akses melalui: http://smedia.neliti.commediapublications43513-ID, diakases 

pada taggal 27 des 2017 pukul 13.44.  
17

Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), h. 

180. 
18

Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 102.  
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dengan konsumen. Ta‟awun adalah tolong menolong, karena tidak ada satupun 

manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, dalam 

hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha asas ini harus 

diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak. 

Asas keamanan dan keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib 

dijaga dan dipelihara (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu: memelihara agama (hifdh 

al-din), memelihara jiwa (hifdh an-nafs), memelihara akal (hifdh alaql), memelihara 

keturunan (hifdh nasl), dan memelihara harta (hifdh al-maal).
19

 

Tinjauan hukum Islam pada perlindungan atas konsumen merupakan hal yang 

sangat penting. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai 

hubungan keperdataan saja melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, 

bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep 

hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertical (manusia 

dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Islam sangat memperhatikan kehati-

hatian terhadap konsumsi suatu barang dan jasa, karena memperhatikan kepada aspek 

keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. 

Perlindungan konsumen harus sesuai dengan konsep kemashlahatan, yaitu 

asas al-dharuriy yaitu faktor dasar yang harus ada pada manusia agar terbentuknya 

                                                 
19

Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang 

Nomor 8 Tahun 1999, di akses melalui: http://smedia.neliti.commediapublications43513- ID, diakases 

pada taggal 27 des 2017 pukul 13.44  
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kemashlahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini berhubungan erat dengan 

pelaksanaan kaidah Islam, yaitu:
20

 

1) Ad-Dhien, yaitu memelihara kemashlatahan agama 

2) An-Nafs, yaitu asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa 

3) An-Nasb, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan 

4) Al-Aql, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran 

5) Al-Mal, yaitu menjaga dan memelihara harta benda 

Dari kelima kaidah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan 

konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar 

kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang 

dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun 

konsumen. Asas dam tujuan perlindungan konsumen dapat disimpulkan bahwa asas 

perlindungan didalam Islam cakupannya lebih luas. Karena di dalam hukum Islam 

tidak hanya mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan 

konsumen (hablum minannas), akan tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan 

vertical yaitu hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan Allah SWT pemilik 

alam semesta (hablum munallah). 

5. Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam  

a. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam  

Terdapat hak–hak konsumen yang memerlukan perhatian lebih dari setiap 

pelaku usaha dalam hukum Islam, yaitu Hak memperoleh informasi yang benar, jujur, 
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adil serta tidak mengandung kepalsuan, Hak memperoleh keamanan produk serta 

lingkungan yang bebas penyakit dan Hak memperoleh ganti rugi yang disebabkan 

dari dampak yang negatif dari produk yang dibeli.
21

 

b. Kewajiban Konsumen Dalam Hukum Islam  

Saat melakukan transaksi baik barang ataupun jasa harus mempunyai itikad 

baik, Menggali berbagai macam aspek informasi dari barang yang akan dibeli 

ataupun digunakan, Dengan berlandaskan rasa rela merelakan (taradhin) yang 

dinyatakan dengan ijab dan qabul (sighah), pembayaran dilakukan sesuai dengan 

harga atau nilai yang sudah ditetapkan dan Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa 

yang terkait dengan perlindungan konsumen. 

6. Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi 

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative 

dispute resolution (ADR). Meskipun memaknai bahasa yang umum dan holistik. 

Namun pada prinsipnya alternatif penyelesaian sengketa (APS) tidak dapat secara 

serta merta mewakili keseluruhan dari jenis dan bentuk penyelesaian sengketa secara 

nonlitigasi, setidaknya pendapat ini dilandasi oleh beberapa alasan yang cukup kuat.
22

 

Setidaknya terdapat dua alasan: pertama, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 

atau dikenal juga dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur oleh undang-

undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
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Alternatif Penyelesaian Sengketa., kedua, terdapat peyelesaian sengketa secara 

nonlitigasi di luar Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute 

Resolution (ADR) misalnya penyelesaian sengketa diatur melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari dua jenis 

mekanisme, Pertama, dengan sistem musyawarah, yang terdiri dari berbagai bentuk 

di antaranya mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Kedua, 

arbitrase yang terdiri dengan berbagai instrumemnya. Pada umumnya, para pihak 

menganggap mekanisme penyelesaian melalui jalur nonlitigasi ini adalah awal (first 

resort). Adapun jalur litigasi baru digunakan manakala upaya penyelesaian nonlitigasi 

tidak berhasil dilakukan. Menguraikan musyawarah sebagai penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah jalur nonlitigasi sebagai berikut: 

a. Mediasi 

Mediasi merupakan pengelesaian sengketa jalur nonlitigasi melalui proses 

perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator sebagai perantara ataupun 

penghubung. Dalam proses mediasi, mediator sebagai penengah dan fasilitator bagi 

yang berperkara. Mediasi dilakukan berdasarkan Penyelesaian sengketa jalur 

nonlitigasi dan litigasi.
23

  sesuai ketentuan pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam sengketa ekonomi 
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Syariah terdapat lima tahapan yakni kedua belah pihak sepakat menempuh proses 

mediasi, memahami konflik yang menjadi permasalahan, membangkitkan pilihan-

pilihan pemecahan masalah., mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan. 

Mediasi memberikan jalan mudah menyelesaian konflik yang disebabkan oleh 

sengketa ekonomi syariah yang terjadi di masyarakat.
24

 

b. Konsultasi 

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu 

pihak (klien) dan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan 

pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan 

kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) kepada klien dan 

selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur 

nonlitigasi di serahkankan kepada para pihak.
25

 

c. Negosiasi 

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi, antara dua 

orang yang berperkara atau lebih untuk dikompromikan atau tawar-menawar 

kepentingan dalam menyelesaikan perkara untuk mencapai kesepakatan bersama.
26

 

Mencapai kesepakatan yang diharapkan maka perlu memperhatikan beberapa hal 

dalam bernegosiasi yakni: memahami tujuan yang ingin dicapai; menguasai materi 

yang akan dinegosiasikan memahami tujuan dari negosiasi itu sendiri; dan memahami 
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keterampilan teknis bernegosiasi. Proses negosiasi tidak terikat secara formal dan 

apabila berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak membuat kesepakatan 

secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 

yang berperkara dan kemudian didaftarkan di pengadilan dengan tenggang waktu 30 

hari sejak kesepakatan tersebut ditandatangani. 

d. Konsiliasi 

Konsiliasi adalah usaha perdamaian dengan menggunakan pihak ketiga yang 

disebut konsiliator dengan mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih, 

pertemuan konsiliasi bisa juga disebut pertemuan sukarela. konsiliator biasanya tidak 

terlibat secara mendalam atas subtansi dari perselisihan dan pertemuan konsiliasi 

dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa 

kembali prosedur pekerjaan, mempekerjakan kembali, ganti rugi uang dan 

sebagainya.  

Konsiliasi diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memuat 

penjelasan konsiliasi sebagai salah satu cara yang yang digunakan para pihak yang 

bersengketa sebagai jalan menyelesaikan sengketa. Hasil dari kesepakatan kedua 

pihak melalui konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani secara 

bersama oleh para pihak yang bersengketa, dan didaftarkan di Pengadilan Agama. 

Kesepakatan tertulis dari konsiliasi bersifat final dan mengikat 
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e. Penilaian Ahli 

Dasar ketentuan tentang penilaian ahli berdasarkan pada Pasal 1 angka (10) 

dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesian Sengketa EKonomi Syariah. Berdasarkan aturan diatas maka. 

Penilaian ahli bisa dijadikan sebagai alternatife penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah dengan meminta bantuan berupa nasihat ahli dan memuat pendapat-

pendapatnya yang nantinya dijadikan acuan dalam menyelesaian perkara para pihak 

yang berperkara untuk mencapai kesepakatan bersama.
27

 Selanjutnya kesepakatan 

tersebut dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan perdamaian. 

C. Hukum Islam 

1. Istilah Hukum Islam 

Dalam literatur hukum dalam Islam tidak ditemukan lafaz hukum Islam yang 

biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syara, fiqih dan syariat atau syara‟. Kata 

syariah secara etimologis berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum, atau jalan 

raya menuju kehidupan yang baik. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa 

Arab dengan jalan lurus yang harus diikuti. Syariah merupakan jalan yang tidak 

hanya menuju kepada Allah swt., tetapi jalan yang diyakini oleh semua muslim yang 

diungkapkan melalui Rasul Allah swt. terakhir Nabi Muhammad saw. Syariah 

mengatur hubungan antara individu dengan Allah swt., individu dengan individu dan 

individu dengan benda. Syariah merupakan bagian terpadu dari organisasi sosial, 
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bukan bidang manusia yang terpisah kegiatan yang dapat dikotakkotakkan sebagai 

agama yang terjadi dalam negara sekuler-liberal modern.
28

  

Secara terminologis, syariah memiliki dua dimensi, yaitu bersifat universal 

(luas) dan bersifat partikular (sempit). Syariah dalam arti universal mencakup seluruh 

ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman dalam 

mengatur perilaku praktis manusia (amaliah) dalam menjalankan tugasnya sebagai 

hamba-Nya melalui mekanisme tauhid (akhlak) sebagai alat kontrol moral dan sosial. 

Hukum Islam dalam konteks syariah dalam arti universal mengandung arti bahwa 

hukum Islam memuat ajaran-ajaran universal seperti ajaran keadilan, persamaan, 

kasih sayang, kesejahteraan, toleransi, saling menghargai perbedaan, kebijaksanaan, 

dan ajaranajaran universal lainnya. Syariah dalam konteks ini bersifat kekal, tidak 

dapat diubah dan dapat diberlakukan kepada semua umat manusia tanpa ada 

perbedaan prestise.  

Syariah dalam arti partikular terbatas pada dimensi perilaku manusia bersifat 

praktis saja. Aspek praktis dimaksudkan adalah kumpulan norma atau ajaran tentang 

tingkah laku keseharian manusia mukallaf (subjek hukum) sebagai manifestasi dari 

pemaknaan syariah berdimensi universal. Sekalipun pemaknaan syariah dalam arti 

partikular atau sempit itu, tetapi memiliki perbedaan dengan konsep hukum lain. 

Konsep hukum Islam dalam arti syariah bermakna sempit tidak hanya terbatas pada 
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norma hukum saja, lebih luas lagi mencakup norma etika, norma susila, norma sosial 

dan norma ibadah. 

Sedangkan fiqh secara etimologis mempunyai makna mengetahui sesuatu dan 

memahaminya secara baik dan mendalam.
29

 Secara teknis arti ini mengacu pada 

institusi hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber Islam berdasar perincian 

(yang dipelajari dalam prinsip- prinsip hukum Islam secara tafshili), dan proses 

memperoleh pengetahuan tentang Islam melalui yurisprudensi. Fiqh lebih banyak 

diarahkan pada pemahaman makna teks dengan kaidah-kaidah yang bersifat 

bayaniyah, dan tidak pada tafsir yang fungsional bagi kehidupan manusia. Fiqh 

merupakan jendela dalam melihat fenomena sosial dalam prespektif Islam.
30

 Secara 

umum, fiqh dalam ilmu hukum Islam dibagi menjadi dua, ushul (metodologi 

pengembangan), dan furu‟ (substansi hasil dari penerapan metodologi). 

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam 

kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia 

dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau atau norma yang 

dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Kemudian kata hukum 

disandarkan kepada kata Islam.
31

 Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah 

peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah Swt dan Hadis Rasul tentang 
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tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.
32

 

2. Sumber Hukum Islam  

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu.
33

 

Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan 

aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang 

apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum 

Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber 

syariat Islam yaitu al-Qur‟an dan Hadis Nabi Muhammad.
34

  

a. Al-Qur‟an  

Secara etomologi al-Qur‟an berasal dari kata qara, yaqrau, qira‟atan yang 

berarti mengumpulkan (al-jam‟u) dan menghimpun (al-dlammu). Sedangkan secara 

terminologi (syariat), al-Qur‟an adalah kitab suci yang berisi wahyu Ilahi yang 

menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan di 

dalamnya.
35

 Kedudukan al-Qur‟an sebagai sumber pertama berarti bila seorang ingin 

menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus mencari jawab 

penyelesaiannya dari al-Qur‟an dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-

Qur‟an. Kedudukannya sebagai sumber utama berarti bahwa menjadi sumber dari 

segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber lain harus sesuai. 
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Kedudukan al-Qur‟an sebagai sumber pertama berarti bila seorang ingin 

menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus mencari jawab 

penyelesaiannya dari al-Qur‟an dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-

Qur‟an. Kedudukannya sebagai sumber utama berarti bahwa menjadi sumber dari 

segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber lain harus sesuai 

dengan petunjuk al-Qur‟an dan tidak berbuat hal-hal lain yang bertentangan dengan 

al-Qur‟an.
36

 

b. Hadis  

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur‟an berupa perkataan 

(sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi‟liyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah) dan 

ketetapan Rasulullah Saw yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab Hadis. Ia 

merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur‟an.
37

 

Hadits/sunnah berfungsi untuk menjelaskan hukumhukum yang terdapat 

dalam al-Qur‟an. Hukum dalam al-Qur‟an teraplikasi dalam praktek-praktek ibadah 

yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Praktek-praktek tersebut merupakan 

penjelasan yang bertujuan agar hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. dapat 

terlaksana secara sempurna oleh umat. 

c. Ijtihad  

Ijtihad berasal dari akar kata ijtihada. Pengertian secara etimologinya adalah 

mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja 
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semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah ijtihad ialah menggunakan seluruh 

kemampuan untuk menetapkan hukum Islam. Hasil dari ijtihad merupakan sumber 

hukum ketiga setelah al-Qur‟an dan Hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu 

masalah yang hukumnya tidak terdapat al-Qur‟an maupun Hadis, maka dapat 

dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu kepada al-

Qur‟an dan Hadis.
38

  

Ijtihad diperlukan manakala tidak ada kaidah hukum dalam al-Qur‟an dan 

hadits atau ada namun masih bersifat umum sehingga memerlukan penafsiran dan 

atau pengembangan. Hasil ijtihad dapat dijadikan rujukan manakala dilakukan 

dengan berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah 

ditentukan oleh para ulama. Ijtihad tidak diperkenankan terhadap hukum yang 

terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadits yang bersifat qath‟i (pasti) seperti dalam 

persoalan akidah (termasuk terhadap ayat-ayat mutasyabihat), persoalan ibadah ritual 

(shalat, puasa, haji, dan ibadah mahdhah lainnya). Sebab persoalan akidah dan ibadah 

ritual sudah disebutkan di dalam al-Qur‟an maupun Hadits secara detail. 

Dilihat dari metode yang popular digunakan, ijtihad dapat menggunakan 

ijma‟, qiyas, istihsan, ataupun metode lainnya. 

1) Ijma‟  

Ijma‟ adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat seluruh ahli (ulama) 

tentang suatu masalah pada suatu tempat dan masa. Secara faktual, ijma‟ yang hakiki 

hanya terjadi pada masa khulafa‟ al-rasyidun. Sekarang sulit dicari suatu cara dan 
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sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli (ulama) 

tetang suatu masalah pada suatu ketika karena luasnya bagian dunia yang didiami 

umat Islam, beragam sejarah, budaya dan lingkungannya. Ijma‟ untuk konteks 

sekarang hanya berarti persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu tempat tentang 

tafsiran ayatayat (hukum)/Hadits tertentu. 

2) Qiyas 

Qiyas merupakan metode istinbath hukum yang dirumuskan oleh Imam Syafi 

‟i. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal (analogi) yang tidak terdapat 

ketentuan dalam al-Qur‟an dan Hadits dengan hal (lain) yang hukumnya disebut 

dalam al-Qur‟an dan Hadits karena kesamaan illat (penyebab/alasan/ sifat, karakter). 

Contoh qiyas seperti larangan meminum khamr (sejenis menuman yg memabukkan 

yang dibuat dari buah-buahan) dalam (QS Al-Mai‟dah/5:90. Illat yang menyebabkan 

minuman itu dilarang adalah memabukkan. Semua yang memabukkan dari apapun 

dibuat, hukumnya sama dengan khamr, dilarang untuk diminum dan diperjualbelikan. 

Dengan qiyas itulah ditetapkan semua yang memabukkan apapun namanya haram 

dikosumsi.
39

 

3) Istihsan 

Istihsan merupakan metode istinbath hukum yang dirumuskan oleh Imam 

Hanafi. Metode istihsan adalah menentukan hukum atas pertimbangan kemaslahatan, 

keadilan, dan kepentingan sosial. Contoh penggunakan metode istihsan adalah 
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sebagai berikut; ajaran agama Islam melindungi dan menjamin hak miliki seseorang. 

Hak milik seseorang hanya bisa dicabut kalau disetujui pemiliknya. Namun dalam 

keadaan tertentu, untuk kepentingan umum yang lebih luas dan mendesak, penguasa 

dapat mencabut hak milik seseorang (dengan ganti rugi yg sesuai) untuk kepentingan 

peningkatan kesejahteraan sosial seperti untuk membuat irigasi yang dapat mengaliri 

sawah-sawah, dan untuk pelebaran jalan. Contoh lainnya; pembuatan sarana-sarana 

pendidikan, peribadatan, penggunaan teknologi sebagai sarana ibadah, dan 

sebagainya.
40

 

4) Maslahat al-Mursalah 

Maslahat al-mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan 

(kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannnya dari syara‟ baik ketentuan 

umum maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh, misalnya mendahulukan 

kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan golongan. 

5) „Urf 

Al-„Urf atau tradisi merupakan bentuk-bentuk muamalah (hubungan 

kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan 

maupun perkataan. Dengan kata lain, „urf adalah kebiasaan turun-temurun tetapi tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, jual beli dengan jalan serah 

terima, tanpa mengucapkan ijab-qabul.
41

 

 

                                                 
40

ibid. h. 31.  
41

Ibid,  h. 32  



51 

 

 

3. Tujuan Hukum Islam  

Masyarakat dibangun atas dasar hukum Allah Swt. Konsep dasar masyarakat 

berbudaya semisal membela orang-orang lemah, keterbukaan dalam muamalah, tidak 

korup dalam administrasi keadilan diperintahkan agar dilakukan. Minuman keras, 

riba, judi dan yang senada dilarang. Status wanita meningkat dan hukum waris 

dicanangkan. Semua ini memungkinkan fungsi hukum Allah Swt. untuk membangun 

masyarakat berdasarkan keutamaan-keutamaan dan menegakkan demi tujuan ini, 

ikatan-ikatan orang-orang shaleh atau takwa yang melaksanakan kebenaran dan 

meninggalkan perbuatan salah. 

Hukum Allah Swt. tersebut mengkerucut dalam bentuk hukum Islam. Hukum 

Islam dimulai sejak adanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. 

Tujuan hukum Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan (masalih) umat 

manusia, dan memastikan pertumbuhan (tazkiyah) dan keadilan (qisht). Secara 

spesifik tujuan hukum Islam disebut dengan maqasid al-shariah yang merupakan 

kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia 

dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat yang bersendikan pada lima hal: 

a. Perlindungan agama (hifdz al-din) yang mengkerucut dalam bentuk fiqh al-

ibadah, yang berisi aturan yang mengharuskan manusia berhubungan dengan 

Allah Swt. dan kewajiban bertijtihad mempertahankan agama. 

b. Perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) yang mengkerucut dalam bentuk fiqh al-jinayah 

yang mengharuskan manusia menjaga diri dari berbagai tindakan-tindakan yang 

berhubungan dengan pidana.  
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c. Perlindungan akal (hifdz al-„aql) yang mengkerucut dalam bentuk aturan- aturan 

yang mengharuskan manusia menghindarkan diri dari berbagai perbuatan-

perbuatan yang merusak akal seperti larangan mengkonsumsi barang-barang yang 

memabukkan (khamar) baik berwujud benda cair maupun padat.  

d. Perlindungan keturunan dan kehormatan (hifdz al-„irdl) yang mengkerucut dalam 

bentuk fiqh munakahat dan fiqh mawaris yang mengharuskan manusia menjaga 

keturunan dan kehormatan dalam bentuk menjalankan aturan- aturan dalam 

bidang perkawinan dan kewarisan dalam segala aspeknya.  

e. Perlindungan harta (hifdz al-maal) yang mengkerucut dalam bentuk fiqh al-

mu‟amalah yang mengharuskan manusia menyadari bahwa segala yang ada di 

langit dan di bumi adalah milik Allah swt. dan manusia hanya sebagai pemegang 

amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Manusia 

harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan tunduk dengan 

berbagai aturan yang melekat padanya seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf 

dan lain sebagainya. 

Manusia pada prinsipnya tidak mampu mengetahui kebenaran yang 

sebenarnya. Perbuatan manusia dibagi ke dalam lima kategori: (1) fardu, (2) mandub, 

(3) haram, (4) makruh, dan (5) mubah. Fardu adalah suatu tuntunan yang 

mengharuskan manusia melakukan sesuatu. Mandub adalah suatu perintah yang tidak 

mutlak tetapi pada anjuran. Haram adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu. 

Makruh adalah suatu anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan. Mubah adalah 
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suatu kebolehan yang tidak berdampak apapun dan dikembalikan kepada suatu 

kebutuhan. 

4. Asas Hukum Islam  

Kata asas berasal dari bahasa arab yaitu asasun yang berarti dasar, basis dan 

fondasi. Secara terminologi asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika 

kata asas dihubungkan dengan hukum yang dimaksud asas adalah kebenaran yang 

dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat terutama dalam 

penegakan dan pelaksanaan hukum. Peraturan perundangan yang ada tidak boleh 

keluar dari koridor asas-asas hukumnya. Asas hukum bertujuan sebagai rujukan 

untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.
42

  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa asas hukum Islam adalah dasar untuk berpikir dan bertindak oleh 

umat muslim yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis Rasul dalam melakukan 

sesuatu. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Qur‟an dan 

Hadis yang memenuhi syarat untuk berijtihad. 

Asas-asas hukum Islam telah digariskan oleh Allah Swt di dalam nash baik 

secara tersurat maupun tersirat. Menurut Dr. Ali Imron dalam bukunya yang berjudul 

“Legal Responsibility  membumikan asas Hukum Islam di Indonesia” menyebutkan 

ada beberapa asas-asas hukum Islam yang sudah lazim juga bersifat umum dan dapat 

diintegrasikan ke dalam hukum nasional Indonesia adalah : 

 

                                                 
42
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a. Asas Dar‟ul Mafasid Muqoddam Ala Jalbi Al Mashalih  

Di dalam menetapkan hukum syariat harus senantiasa memperhatikan asas 

kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kemashalatan umum. 

Kemashalatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna 

dan berfaedah bagi kehidupan. Semua hukum Al-Qur‟an diperuntukkan pada 

kepentingan dan perbaikan kehidupan manusia. Berdasarkan pendapat dari Jalaluddin 

as Suyuthi (911 H) bahwa semua hukum harus dikembalikan kepada terwujudnya 

kemashalatan atau kemanfaatan dan menghindari segala hal yang merugikan atau 

yang merusak (mafsadat). Apabila produk yang berkurang masalahatnya dan justru 

memunculkan mafsadat maka hukum tersebut harus ditinjau kembali.
43

 

b. Asas Fahm al Mukallaf  

Fahm al Mukallaf adalah pemahaman atau pengetahuan pelaku terhadap isi 

atau subtansi hukum. Meskipun sudah ada peraturan hukum dan terbukti juga pelaku 

bersalah, maka belum tentu pelaku dikenakan sanksi hukum maka untuk dapat 

memahami isi peraturan tersebut terlebih dahulu. Di sini tampak sosialisasi kepada 

masyarakat memang memegang peranan penting. Ini sejalan dengan firman Allah 

Swt QS. Al-Isra/17: 15. 

َ   ََ َََ َ َََ  َََََ َ

 ََ  َ َ َ َ َ ََ 
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Terjemahnya: 

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka 

Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) 

dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 

lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang 

rasul.
44

 

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah swt. tidak akan menjatuhkan 

hukuman kecuali setelah mengutus seorang rasul untuk menjelaskan hukuman itu.
45

 

c. Asas Musyawarah  

Musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau 

dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan 

demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik 

dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.
46

 Karena prinsip musyawarah 

adalah merupakan suatu perintah Allah Swt sebagaimana digariskan dalam QS Al-

Syura/42: 38. 

 َ  َ َ  َ  َ   َ ََ َ  ََ

ََ

Terjemahnya: 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
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antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami 

berikan kepada mereka.
47

 

 

Ayat ini menggambarkan bahwa setiap persoalan menyangkut masyarakat 

atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan 

musyawarah. Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar 

pikiran, gagasan atau ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan 

suatu masalah sebelum tiba pengambilan keputusan. Musyawarah berfungsi sebagai 

“rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala 

negara. 

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum 

dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya 

setelah semua pihak mengemukakan pandangannya dan pikiran mereka yang wajib 

didengar oleh pemegang kekuasaan negara supaya ia dalam membuat suatu 

keputusan dapat memcerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan 

bijaksana untuk kepentingan umum.
48

 

Pada masa Nabi musyawarah cukup dilakukan di mesjid karena mesjid pada 

hakikatnya merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadat maupun muamalat dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Pada masa kini musyawarah dapat 

dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut Dewan Perwakilan 

atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu waktu dan tempat.  
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d. Asas Mendahulukan Kewajiban Daripada Hak  

Dalam syariat Islam berlaku ketentuan bahwa seseorang baru memperoleh 

haknya setelah ia menunaikan kewajibannya. Asas ini mengandung pengertian bahwa 

seseorang akan mendapatkan hak berdasarkan usaha dan jasa baik yang dilakukan 

sendiri maupun maupun yang diusahakan bersama orang lain.  

e. Asas Adam Al-Haraj (tidak menyempitkan)  

Dalam menetapkan hukum syariat Islam senantiasa memperhatikan 

kemampuan manusia dalam melaksanakannya dengan memberikan kelonggaran 

kepada manusia untuk menerima penetapan hukum dengan kesanggupan yang 

dimiliki oleh manusia sebagai objek dan subjek pelaksanaan hukum itu. Hal ini 

ditegaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 286. 

َ ََََ ََ ََ َ َ َ   ََ ََ  ََ

 ََ  ََ َََ َ َ َ  َ َ ََ  ََ

 ََ َ ََ َ َ  َََ ََ َ َََ   َ

  َ َ   َ    َََ

Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 

siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 
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memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. 

Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
49

 

 

f. Asas keadilan 

 Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. 

Karena pentingnya asas keadilan ini, maka asas ini disebut sebagai asas dari semua 

asas hukum Islam. Hukum adalah sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat 

yang adil. Filsuf mengemukakan bahwa keadilan terwujud apabila setiap orang 

mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dan tidak adil jika mereka tidak 

mendapatkannya. Banyak ayat al-Qur‟an yang menyuruh manusia untuk berbuat adil 

dan menegakkan keadilan dalam segala bidang. Didalam QS As-Shad/38: 26. 

 َ ََ  َََ َ َ  َ  َََ   َ

 َ َ ََََ َ  َ َ َََ َ ََ َ

  َ  َََ

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 darin jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari 

perhitungan.
50
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Kata al-„adl terambil dari kata „adala yang terdiri dari huruf „ain, dal, lam. 

Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni 

lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah yang berjalan 

lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itulah yang 

menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak ke salah seorang.
51

 Kebalikan sifat 

adil adalah zalim, suatu sifat yang dilarang Allah swt. pada diri-Nya sebagaimana 

dilarang dalam firman-Nya, “ Allah swt. menyukai keadilan dan sangat memusuhi, 

bahkan melaknati kezaliman.
52

 Keadilan merupakan asas, titik tolak, proses dan 

sasaran hukum Islam. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan pada pancasila, 

menurut Abdullah kelib pengembangan ilmu hukum dilakukan dengan mencari 

sumber filosofis yang ada pada masyarakat. Ini artinya pencarian terhadap nilai-nilai 

keadilan yang berpegang dan berbasis pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi 

oleh masyarakat. Pancasila sebagai sumber ilmu hukum merupakan nilai-nilai 

keadilan yang sebenarnya sudah ada dalam masyarakat.
53

 

Prinsip keadilan dalam hukum Islam mengandung suatu konsep yang bernilai 

tinggi. Keadilan yang dimaksud universal dan tidak identik dengan keadilan yang 

diciptakan manusia. Keadilan produk manusia dengan doktrin humanisme telah 

mengasingkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai 

individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam 
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hukum Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai 

individu maupun sebagai suatu masyarakat. Manusia bukan merupakan titik sentral, 

melainkan ia adalah hamba Allah Swt. yang nilainya ditentukan oleh hubungannya 

dengan Allah Swt. dan dengan sesama manusia. Hanya Allah Swt. yang menempati 

posisi sentral. Keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya 

bertumpu dan berpusat pada Allah swt. Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. 

Dengan demikian, keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai 

dalam konsepkonsep keadilan versi manusia.
54

 

D. Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen dalam Pasal 1 Angka (2), konsumen adalah “Setiap orang yang 

menggunakan barang dan/atau layanan yang tersedia di masyarakat, baik untuk 

kepentingan diri sendiri, diri mereka sendiri, keluarga mereka, orang lain, dan 

makhluk hidup lain dan bukan untuk diperdagangkan”.
55

 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti dari konsumen adalah 

pemakai barang hasil produksi berupa bahan pakaian, makanan, dan sebagainya; 

penerima pesan iklan; atau juga bisa merupakan pemakai jasa berupa pelanggan dan 
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sebagainya.
56

 Sedangkan Menurut pendapat A. Abdurahman, konsumen adalah 

seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

2. Hak-Hak Konsumen dalam Persperktif Hukum Islam 

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan 

transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga 

kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknnya. 

Tujuan diadakan khiyar oleh syara‟ berfungsi agar kedua orang yang berjual 

belidapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan 

terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.
57

 

Khiyar secara bahasa berasal dari kata ikhtiar yang berarti mencari yang baik 

dari dua urusan yang baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan 

menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik 

berupa meneruskan akad atau membatalkannya.
58

 Sayyid Sabiq mengartikan khiyar 

dengan mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual 

beli.
59

 Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan khiyar yaitu hak pilih 

bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk 

melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi 

masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
60

 Sementara itu menurut Pasal 20 
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Ayat 8 Kompilasi Ekonomi Syariah khiyar adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli 

untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang di lakukan.
61

 

Apabila dalam beberapa hari setelah perjanjian dilakukan sekiranya terdapat 

sesuatu yang menyebabkan ketidakpuasan para pihak maka akad dapat diakhiri 

sesuatu dengan perjanjian yang dibuat. Pilihan dalam akad dengan cara ini, 

ditemukan banyak bentuk yang dapat dipilih sesuai dengan banyaknya bentuk khiyar 

yang ditemukan dalam fikih, dan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 

bentuk khiyar tersebut, namun berikut akan ditampilkan beberapa diantaranya seperti 

khiyar majlis, khiyar syart, khiyar aib, dan khiyar ru‟yah. Selanjutnya masih banyak 

lagi bentuk khiyar tersebut. 

 khiyar yaitu hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak 

khiyar. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam 

melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang 

melekat padanya yaitu pada pihak yang bertransaksi.
62

  Tujuan dari adanya khiyar 

tersebut adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kedua belak pihak sehingga 

tidak ada yang dirugikan ataupun rasa ketidakrelaan setelah berakhirnya akad.  

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Islam mengistilahkan tanggung jawab dengan kata “dhaman”. Sebab-sebab 

terjadinya dhaman ada dua macam yaitu tidak melaksanakan akad, atau alpa dalam 
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melaksanakannya. Timbulnya dhaman (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa 

terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan 

wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan 

hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak 

sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur 

baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun 

karena kelalaiannya yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.
63

 

Agar terwujudnya dhaman (tanggung jawab), tidak hanya cukup ada kesalahan 

(at-ta‟addi) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (adhdharar) dari pihak 

kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Kerugian inilah yang menjadi sendi 

dari adanya tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Menurut 

Syamsul Anwar kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik 

menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam 

bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas, ataupun manfaat. 
64

 

Mazhab-mazhab hukum Islam di masa lampau berbeda pandangan dalam hal 

luas sempitnya jangkauan kerugian yang dapat diberi pengganti. Mazhab Hanafi 

termasuk mazhab yang mengajarkan pikiran ganti rugi terbatas. Dalam mazhab ini 

yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda bernilai pada dirinya sendiri. 

Mazhab-mazhab lain menganut ajaran ganti rugi lebih luas, dimana ganti rugi dapat 

mencakup manfaat dengan berbagai bentuknya termasuk ganti rugi atas kerugian 
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Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 

331.  
64
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yang menimpa badan orang. Sedangkan dalam hukum Islam kontemporer terjadi 

pergeseran kearah penerima penggantian atas kerugian moril dari fikih klasik yang 

lebih banyak menolak penggantian atas kerugian moril tidak dapat dinilai dengan 

uang.
65

 Oleh sebab itu, dalam Islam semua perbuatan yang berbahaya tidak 

dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, bahwa kerugian, 

bahaya materiil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk yang 

disebabkan produk barang dan jasa pelaku usaha harus ditanggung oleh pelaku usaha 

sesuai dengan prinsip ganti rugi (dhaman) yang terdapat dalam Hukum Islam. 

E. Kerangka Konseptual 

Secara sederhana untuk  mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan 

kerangka konseptual sebagai berikut : 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) jenis deskripif 

dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan 

sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara satu fenomena 

dengan fenomena yang lainnya.
1
 Jenis penelitain deskriptif menggambarkan data 

yang berbentuk kata-kata, sema serta gambar. Dan penelitian deskriptif juga 

merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, 

atau kejadian-kejadian secara sistematis yang berada dalam lokasi penelitian.
2
 

Penelitian deskriptif yang merupakan bentuk penggambaran tentang sebuah 

fenomena dengan menggunakan variabel pengamatan secara langsung yang sudah 

ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih 

menekankan pada aspek keaslian yang bertolak ukur pada bagaimana implementasi 

langsung dilapangan.
3
 

                                                 
1
Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. III; Bandung: 

CV. Alfabeta, 2011), h. 22 
2
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2009), h. 47. 
3
Sayuti Ali, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik (Cet. I; Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69 
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Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian peneliti diarahkan ke lapangan 

untuk mendapatkan data tentang Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Dalam Transaksi Jual Beli. Selain itu, tujuan dari penelitian lapangan adalah 

mempelajari latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit 

sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
4
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldwork), sehingga harus 

menentukan lokasi yang akan menjadi medan penelitian. Lokasi tersebut pada 

nantinya digunakan untuk menggali semua informasi yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di Bidang Perlidungam Konsumen Dinas 

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan dipilihnya 

daerah tersebut sebagai lokasi penelitian ini karena disana merupakan tempat untuk 

menyelesaikan sebuah sengketa konsumen. Di lokasi ini, Peneliti bertujuan untuk 

menggambarkan tentang Perlindungan Hukun Konsumen dan Implikasinya dalam 

transaksi jual beli menurut Prespektif Hukum Islam 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan berarti sebuah proses, perbuatan, cara mendekati sebuah objek. 

Dan istilah pendekatan ini juga diartikan sebagai proses dan cara mendekati suatu 

objek. Dalam bahasa Arab istilah ini disebut al-ittijah al-Fikri (arah pemikiran), 

                                                 
4
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. II; Jakarta: CV Rajawali, 1985), h. 23.  
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sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan kata approach. Sehingga makna 

pendekatan sebagai cara kerja yaitu wawasan ilmiah yang digunakan seseorang untuk 

mempelajari suatu objek dan aspek-aspek objek yang dibahas.
5
 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan Teologis Normatif (Syar‟i) yaitu pendekatan yang dilakukan 

untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Al-

Qur‟an dan hadis terhadap masalah dan dikhusukan dalam penelitian ini yaitu 

Hukum Islam yang sejalan dengan praktek Jual beli  

2. Pendekatan Yuridis Normatif, yang merupakan pendekatan yang mendasar 

pada bahan hukum utama seperti teori, asas, hukum serta konsep dalam 

peraturan perundang-undangan. Dimana dalam penelitian ini mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, dan data 

tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.6 Sumber data dalam penelitian ini terbagi 

atas dua bagian, yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari 

lapangan. Sumber data primer dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

                                                 
5
Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu‟i (Yogyakarta: Pustaka al-

Zikra, 2011), h. 98.  
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Peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitiaan yaitu Di Bidang Perlindungan 

Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. selama 

beberapa hari. Setelah observasi, peneliti melakukan wawancara dengan para 

informan dan melakukan dokumentasi yang diperoleh langsung oleh peneliti pada 

saat di lapangan. 

Adapun sumber data primer yaitu informan. Informan adalah orang yang 

dimintai informasi oleh pewawancara yang diperkirakan menguasai dan memahami 

data-data terkait objek yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian yaitu Kepala 

dinas atau petugas yang berwenang  dalam menyelesaikan permasalahan konsumen 

dan pelaku usaha yang menjadi data primer dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder 

a. Dokumen 

Dokumen dapat dikategorikan dalam penelitian ini, dokumen yang diperlukan 

adalah dokumen atau arsip yang dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai 

kondisi penelitian secara geografis, administratif, dan sosio-kultural. 

b. Foto 

Sekarang ini sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan 

penelitian kualitatif, karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua 
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kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang 

dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.
6

 

c. Kepustakaan 

Kepustakaan yang dimaksud adalah literatur dan hasil penelitian yang relevan. 

Sumber data tertulis ini seperti laporan penelitian ilmiah, tesis atau disertasi, buku-

buku yang relevan, media massa, dan lain-lain. Peneliti menggunakan kepustakaan 

dari berbagai sumber yaitu buku, internet, tesis atau disertasi, artikel dan jurnal 

tentang perlidungan Hukum Konsumen untuk memperdalam pengetahuan dan 

mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan berbagai data dan 

informasi yang relevan dan diperlukan dalam penelitian. Proses pengumpulan data 

merujuk kepada prosedur penggalian data yang sudah dirumuskan pada desain 

penelitian.
7

 Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Metode pertama yang digunakan adalah observasi terhadap objek penelitian. 

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui 

hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Jadi, metode 

                                                 
6
Robert Bogdan dan Sari Knoop Biklen, Qualitative Research for Education: An Introduction 

to Theory and Methods (Boston: t.p., 1982), h. 102.  
7
Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya 

Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 118.  



70 

 

 

observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
8

 Dalam melakukan observasi, 

peneliti hadir di lokasi penelitian sebagai pengumpul data terhadap objek penelitian 

untuk mengetahui sejauh mana Perlindungan Hukum Konsumen dalam transaksi jual 

beli Prespektif Hukum Islam. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu perangkat metodologi favorit bagi peneliti 

kualitatif. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau 

semacam percakapan yang yang bertujuan memeroleh informasi. Dengan kata lain 

wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Namun, 

perlu diketahui wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi 

realitas. Dalam konteks ini, berbagai jawaban dapat diutarakan. Jadi, wawancara 

merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasioanl (situated 

understanding) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode 

ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, 

kelas sosial, kesukaan dan gender. 

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada yang ditujukan 

kepada pimpinan atau petugas yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan 

setiap kasus yang dilaporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperinda)  

Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan 

                                                 
8
Burhan Bungin, Penelitian kualitatif (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.  
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instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

Perlindungan Hukum Konsumen.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya yang 

ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.
9
 Dokumen merupakan 

salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. 

Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan dan kamera yang disertai 

dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil 

dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui 

observasi dan interview. 

E. Instrumen Penelitian 

Ada dua hal utama yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dari hasil 

penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam 

penelitian kualitatif, instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri (human 

instrument). Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi”, 

seberapa jauh kesiapan peneliti untuk terjun ke lapangan.
10

 

Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap 

pemahaman metode yang digunakan, penguasaan wawasan terhadap bidang yang 

diteliti, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun 

                                                 
9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. XIII; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.  
10

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 59.  
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logistiknya. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisi data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. 

Selain itu, juga menggunakan alat bantu lainnya seperti alat tulis menulis; 

buku dan pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi yang ditemukan saat 

observasi, serta berbagai pertanyaan yang disiapkan untuk narasumber ketika 

wawancara. Dan juga handphone sebagai alat tambahan yang digunakan untuk 

merekam semua hal yang disampaikan oleh informan sehingga hal-hal yang luput 

dalam pencacatan peneliti pada saat wawancara dapat disempurnakan oleh rekaman 

lewat handphone. 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

Pengelolahan data dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

lapangan. Bahwa data kualitatif berbentuk deskriptif yaitu data yang berupa tulisan 

atau kata-kata yang bersifat lisan mengenai tingkah laku manusia yang diamati di 

lapangan.
11

  Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan tersebut diolah dengan 

menggunakan tiga tahapan sebagaimana menurut Miles dan Huberman yang dikutip 

oleh Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief yaitu data kualitatif diolah dengan cara 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 
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Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO, edisi pertama (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 4.  
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kesimpulan atau verifikasi.
12

 Pelaksanaan ketiga teknik ini dilakukan secara 

terstruktur dan sistematis sehingga data yang diperoleh diolah dengan baik. Adapun 

penjabaran ketiga teknik yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

tertulis yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut direduksi dengan cara melakukan 

abstraksi yang berisi rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu 

dijaga agar tetap berada dalam konteksnya serta mempunyai pengertian yang jelas. 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan 

mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikannya sehingga 

kesimpulan finalnya dapat dibuat. Tahap ini adalah tahap awal dimana peneliti turun 

langsung kelapangan melakukan wawancara. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan data dari informan yang tersusun 

dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
13

 

Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada aspek 

yang diteliti. Tahap ini adalah tahap dimana penyatuan antara teori yang sudah ada 

dan hasil yang didapatkan di lapangan. 
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Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Social Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 194.  
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3. Penarikan kesimpulan 

Paparan data (data display) Paparan data (data display) merupakan suatu 

uraian yang dilakukan untuk mengetahui karakteristika data pokok yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan.
14

 Paparan data dilakukan agar lebih memahami 

kasus serta sebagai acuan dalam membuat tindakan sesuai pemahaman dana analisis 

data yang disajikan. 

4. Verifikasi Data 

Verifikasi data ataupun penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian 

yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil dari analisis data.
15

 Dari beberapa 

penjelasan diatas terkait dengan analisis data dapat disimpulkan bahwasanya dalam 

membuat analisis data yang merupakan kegiatan yang mengatur dan pengelompokan 

data untuk memperoleh hasil temuan yang sesuai dengan focus ataupun maslah yang 

ingin dijawab dalam penelitian yaitu dengan menggunakan data reduction, data 

display, serta verifikasi data untuk memilih hal-hal penting dan hal-hal pokok pada 

penelitian agar mampu meningkatkan pemahaman dari kasus dalam mengambil suatu 

tindakan untuk kesimpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validasi internal 

(uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitasi, dan objektiitas 

(confirmability). Proses yang dimaksudkan agar memberikan gambaran mengenai 

kebenaran data yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan teknik triangulasi 
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Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Cet.4: Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 209 
15

Ibid, h 211-212 
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waktu. Jenis triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi metode, dan 

triangulasi waktu.
16

 Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian keabsahan data 

yang ditemukan dengan membandingkannya dengan metode atau sumber data yang 

lain. Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan check and recheck 

hasil temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, 

dan teori. Peneliti kemudian dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 1) 

mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 2) melakukan pengecekan dengan 

berbagai macam sumber data, dan 3) memanfaatkan berbagai metode agar 

pengecekkan. kepercayaan data dapat dilakukan.
17

 

Berikut jenis triangulasi yang dapat digunakan dalam pengecekan kembali 

data yang diperoleh, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui beberapa 

sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber 

informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan, sedangkan cek ulang 

berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan melakukan pertanyaan 

mengenai hal yang sama dalam kurun waktu yang berlainan. 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data 

dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. 

                                                 
16

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 271-273.  
17

M. Djunaidy Ghony dan Fauzan Al-Mansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 323.  
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Misalnya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek kembali dengan 

metode observasi atau dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan uji terhadap kredibilitas data 

dengan mengecek data yang telah diperoleh dengan periode waktu yang berbeda-beda 

karena dimungkinkan ada perubahan hasil setelah beberapa periode waktu yang telah 

dilewati oleh narasumber. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provensi Sulawesi 

Selatan. 

 

1. Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu OPD 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

mengenai Organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan 

mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan amanat dalam Peraturan Gubernur 

Nomor 49 Tahun 2019 tentang kedudukan , tugas pokok, fungsi, tipe, susunan 

organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan.  

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara 
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transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan 

berwawasan lingkungan. 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dipertegas dengan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan, sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Bagian Kedua Susunan 

Perangkat Daerah pasal 4 sebagai berikut : “Dinas Perdagangan Mempunyai Tugas 

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan”. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas 

Perdagangan mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan meliputi bidang 

perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, serta bidang 

perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar, 

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan meliputi 

bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, serta 

bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar, 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang 

perdagangan meliputi bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan 

luar negeri, serta bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang 

beredar, 
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4. Pelaksanaan administrasi urusan Pemerintahan Bidang perdagangan meliputi 

bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, serta 

bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar, 

5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sebagaimana yang dipaparkan tersebut terkait fungsi dari dinas perdagangan 

Sulawesi selatan yaitu sebagai perlindungan konsumen, untuk melindungi konsumen 

sesuai dengan peraturan dinas perdagangan UUD no 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen pada bab III Pasal 31 tentang Dalam rangka 

mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional. Namun seiring dengan berjalannya Badan Perlindungan 

Konsumen yang ada di Sulawesi Selatan tidak dilanjutkan masa kerjannya terhitung 

sejak tahun 2021 diakibatkan kurannya pendanaan untuk membiayai para petugas 

yang telah dibentuk. Maka dinas perdagangan dalam hal bidang perlindungan 

konsumen yang mempunyai wewenang dalam melindungi hak-hak konsumen, demi 

menjaga hak-hak konsumen peralihan tugas yang telah dilakukan oleh Badan 

perlindungan sengketa konsumen kemudian dijalankan oleh bidang perlindungan 

konsumen dinas perdagangan Sulawesi Selatan terhitung Sejak 2022 sampai 

sekarang.  Kehadiran perlindungan konsumen diharapkan sebagai wujud pemerintah 

dalam melindungi hak-hak konsumen agar pelaku usaha dan konsumen tidak ada 

yang dirugikan. 
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2. Struktur organisasi 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat ; 

1) Subbagian Program; 

2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; 

3) Subbagian Keuangan; 

c. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; 

1) Seksi Sarana Dan Pelaku Distribusi; 

2) Seksi Pengendalian Barang Pokok Dan Penting; dan 

3) Seksi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. 

d. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri ; 

1) Seksi Pengembangan Ekspor; 

2) Seksi Fasilitasi Ekspor Impor; dan 

3) Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor. 

e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ; 

1) Seksi Tertib Niaga; 

2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; 

3) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen. 

f. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 

1) Subbagian Tata Usaha 

2) Seksi Pelayanan Sertifikasi 
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3) Seksi Pelayanan Kalibrasi dan Standarisasi 

g. UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan 

1) Subbagian Tata Usaha 

2) Seksi Pelayanan Pergudangan 

3) Seksi Pelayanan Distribusi 

3. Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga 

Bidang Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan 

teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar 

dan jasa, tertib niaga, serta kelembagaan dan pemberdayaan konsumen. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan konsumen dan tertib 

niaga; 

d. pelaksanaan administrasi bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

1) melakukan pembinaan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dan 

motivator perlindungan konsumen; 

2) melakukan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen; 

3) melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan 

pemberdayaan konsumen; 
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4) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi 

pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka 

peningkatan perlindungan konsumen; 

5) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan 

evaluasi kebijakan teknis kelembagaan dan pemberdayaan konsumen; 

6) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

7) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

8) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan 

Dan Pemberdayaan Konsumen dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas 

kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melakukan 

Perlindungan Terhadap Hak–Hak Konsumen Bidang Perlindungan Konsumen 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

1. Kewenangan Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 

Penyelesaian sengketa konsumen dalam perkembangan kehidupan masyarakat 

dapat diselesaikan oleh suatu badan atau lembaga yang secara hukum telah dibentuk 

oleh pemerintah berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen pada Kabupaten/Kota di Indonesia adalah untuk menjawab dan 

menyelesaikan berkembangnya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa 

di bidang perlindungan konsumen. 
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Kewenangan paling mendasar Bidang Perlindungan Konsumen dinas 

Perdagangan Sul-sel adalah pemberdayaan konsumen sosialisasi, Edukasi, 

Pembinaan kepada Pelaku Usaha, Pengawasan Barang Beredar dan/Jasa, baik yang 

dilaksanakan secara internal (rutin) maupun bersama-sama dengan dinas teknis terkait 

dalam bentuk tim terpadu dan Penanganan pengaduan/sengketa konsumen melalui 

badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) maupun melalui Sistem pengawasan 

perlindungan Konsumen (SISWAS-PK) secara Online. Namun, Setelah BPSK tidak 

diperpanjang Masa kerjanya maka bidang perlidungan Konsumen berperan langsung 

menyeselasaikan sengketa konsumen. Hal ini disampaikan Oleh Simpurusia Hager, 

S.E.,M.M. Selaku Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen  mengatakan 

bahwa: 

Iya, setelah BPSK tidak diperpanjang masa kerjanya, maka kami bidang 

perlindungan Konsumen yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi oleh konsumen, selama kasus yang dilaporkan itu jelas dan 

pelaku usahanya juga jelas keberadaannyaa maka tugas kami untuk 

memfasilitasi agar masalahnya bisa diselesaikan dengan baik.
1
  

 

Bidang Perlidungan Konsumen memiliki fungsi ganda. Karena Bidang 

Perlidungan Konsumen mempunyai kewenangan yang bersifat yudikatif, yaitu 

menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan kompetensinya, dilain sisi Bidang 

Perlidungan Konsumen juga mempunyai wewenang Eksekutif, yakni mengawasi 

pencantuman klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Dalam 

menjalankan perannya sebagai fasilitas penyelesaian sengketa konsumen. Bidang 

                                                 
1
Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023   
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Perlindungan Konsumen menggunakan rujukan Dasar Pedoman Undang-undang No 

8 tentang Perlindungan Konsumen.  

Menurut Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 

di luar pengadilan berdasarkan pilihan kedua belah pihak. Ketentuan itu termuat 

dalam pasal 45 sebagai berikut: 

1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di 

luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 

3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang. 

4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak 

yang bersengketa.14 

Berdasarkan pasal 45, dapat dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian 

sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan 

peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
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seperti dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana seperti 

diatur dalam Undang-undang. 

Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan juga diselenggarakan 

untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi dan bisa 

diselesaikan atas dasar kekeluargaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hj. 

Simpurusia Hager, S.E.,M.M. Selaku Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan 

Konsumen mengatakan bahwa: 

“Jika di Pengadilan Negeri para pihak dapat dikuasakan kepada Pengacara, 

sedangkan di Bidang perlindungan Konsumen Tanpa Pengacara, Pada 

prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen melalui Bidang perlindungan 

Konsumen tanpa lawyer (pengacara), hal ini mengingat yang ditonjolkan 

dalam proses penyelesaian sengketa adalah musyawarah kekeluargaan, bukan 

masalah aspek hukum yang ketat, kaku  karena penyelesaian yang diharapkan 

di Bidang Perlindungan Konsumen adalah win-win solution mencari jalan yang 

terbaik antara konsumen dan pelaku usaha”.
2
 

 

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative 

dispute resolution (ADR). Meskipun memaknai bahasa yang umum dan holistik. 

Namun pada prinsipnya alternatif penyelesaian sengketa (APS) tidak dapat secara 

serta merta mewakili keseluruhan dari jenis dan bentuk penyelesaian sengketa secara 

nonlitigasi, setidaknya pendapat ini dilandasi oleh beberapa alasan yang cukup kuat.
3
 

Setidaknya terdapat dua alasan: pertama, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 

atau dikenal juga dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur oleh undang-

undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

                                                 
2
Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023  
3
Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Teori dan Praktik (Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2017), h. 61  
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Alternatif Penyelesaian Sengketa., kedua, terdapat peyelesaian sengketa secara 

nonlitigasi di luar Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute 

Resolution (ADR) misalnya penyelesaian sengketa diatur melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Hal tersebut sejalan dengan perinsip atau kaidah Perlindungan Hukum 

konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya 

untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Penegakan perlindungan hak-hak konsumen merupakan bagian penting dari negara 

Indonesia, karena hukum sebagai tolak ukur pembangunan nasional diharapkan 

mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan reformasi 

menyeluruh di segala aspek.  

Bidang perlindungan konsumen dalam rentang waktu januari-mei telah 

mendapatkan pengaduan konsumen dan beberapa kasus yang masuk telah 

diselesaikan dengan cara mediasi. Adapun data-data Kasus antara konsumen dan 

pelaku usaha di bidang perlindungan konsumen dinas perdagangan sulawesi selatan 

antara lain yaitu : 

No Konsumen Pelaku Usaha Kategori Kasus Keterangan 

1. Mustafa PT. Mustika DBL 

Property 

Perumahan tidak 

sesuai dengan 

Kontrak 

Selesai 

2. Kismawati Adira Flance Penarikan 

Kendaraan Karena 

penunggakan 

Menempuh 

jalur hukum 

lain 
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angsuran, 

konsumen mau 

membayar tapi 

tidak direspon 

3. Ruslan Amrullah Telkomsel Layanan 

Telkomsel 
Selesai 

4. Asri Anzari Citra Land Permintaan 

Pengambalian 

Uang DP Rumah 

Selesai  

5. Syamsuddin PT. ACC Tunggakan Mobil Tidak Selesai 

6. Fitratullah PT. Finasia Multi 

Finance 

Penarikan 2 Hp 

Tapi masih ada 

tagihan dari pelaku 

usaha 

Selesai 

7. Andi Agung BFI Penarikan Satu 

Unit Kendaraan 

Roda Dua Mio 125 

CM 2017 

Selesai 

8. Alfianita PT. Mustika DBL 

Property 

Unit Rumah yang 

tidak selesai 

Masih Proses 

9. Hesti Lestari Afira Finance Pengurangan 

Angsuran yang 

hilang 

Selesai 

10. Drs. H. Sudiono PT. Bestprofit 

Futures 

Investasi 

Perdagangan 

Komoditi 

Masih Proses 

11. Laode Muh. 

Mukim 

Koperasi Berkah Pinjaman Modal Masih Proses 

12. Resky Priana Pos Indonesia Pengiriman Barang 

Keluar Negeri 

namun barang 

kembali dan tidak 

pengembalian 

barang 

Masih proses 



88 

 

  

 

13. Andi Asmawati BAF Alauddin  Kendaraan Motor Masih Proses 
                               

                             Sumber:  Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan 

 

Berdasar Pada tabel tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Penyelesaian 

Sengketa Konsumen yang dilakukan bidang Perlindungan Konsumen cukup efektif. 

Penerapan mediasi dalam proses beracara di Nonlitigasi, terbuka peluang yang sangat 

luas untuk menyelesaikan sengketa/perkara dengan damai melalui proses mediasi. 

Keberhasilan menyelesaikan perkara dengan damai, maka berarti mempercepat 

penyelesaian perkara, karena tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun 

peninjauan kembali. Perkara selesai dengan cepat, berarti biaya perkara tidak perlu 

dikeluarkan lagi untuk upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. 

Perkara yang berhasil diselesaikan secara damai melalui proses mediasi berarti asas cepat 

dan biaya ringan dapat diwujudkan.   

2. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha  atau penyedia jasa 

tidak ditetapkan waktu penyelesaiannya tergantung dengan kasus 

penyelesaian sengketa konsumen. Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa 

konsumen di Bidang Perlidungan Konsumen Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan 

dimulai sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen (PSK), 

dilanjutkan dengan verfikasi berkas dari pemohon atau konsumen, penerbitan surat 

panggilan, proses mediasi dan pada akhirnya menghasilkan Penyelesaian.  
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a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Bidang perlindungan konsumen adalah bidang yang bertugas menangani dan 

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan bidang 

perlidungan konsumen dinas Perdagangan Sulawesi Selatan dapat menjadi bagian 

dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh 

pelaku usaha, karena sengketa konsumen dan pelaku usaha, biasanya nominalnya 

kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak 

sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. 

Pembentukan Bidang Perlidungan Konsumen Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan 

sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk 

beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak 

seimbang dengan pelaku usaha.  

Konsumen yang merasa hak–haknya telah dirugikan dapat mengajukan 

permohonan penyelesaian sengketa konsumen melalui Bidang Perlidungan 

Konsumen Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan. Permohonan tersebut dapat 

dilakukan secara langsung di Kantor dinas Perindustrian dan Perdagangan Khususnya 

di Lantai 5 Bidang Perlindungan Konsumen.  Hj. Simpurusia Hager, S.E.,M.M. 

Selaku Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen mengatakan bahwa: 

“Data pengaduan Korban/Konsumen yang diterima/diverfikasi harus secara 

benar dan lengkap apabilah data yang diajukan oleh korban dalam hal ini 

konsumen tidak lengkap  maka data tersebut ditolak atau tidak diterima dan 

pengaduan tersebut dikembalikan kepada pengadu untuk dilengkapi”.
4
 

                                                 
4
Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023 
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Permohonan yang diajukan dalam  penyelesaian sengketa konsumen harus 

dibuat secara benar dan lengkap agar memudahkan dalam meneliti administrasi dan 

mempercepat penyelesasian masalah dan apabilah data yang laporkan belum lengkap 

atau masih ada maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Seperti yang disampaikan 

oleh Hj. Simpurusia Hager, S.E.,M.M. Selaku Subkoor Kelembagaan dan 

Pemberdayaan Konsumen mengatakan bahwa: 

“kami dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen jika 

permohonan yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dan masih ada 

aspek-aspek yang tidak terpenuhi karena data yang akurat akan 

memudahakan kami dalam meneliti berkas permohonan dan kami juga 

butuhkan alamat serta identitas pelaku usaha.
5
 

 

Selain dari kelengkapan berkas pemohon (konsumen) Bidang perlindungan 

konsumen juga harus mendapatkan informasi yang akurat terkait pelaku usaha yang 

sedang dilaporkan, tentunya hal tersebut dilakukan oleh bidang perlindungan 

konsomen agar memudahkan melacak dan memanggil yang bersangkutan untuk 

datang melaksanakan proses mediasi yang akan dilakukan kedepannya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Alfiana Selaku pelapor (Konsumen) yang 

menyatakan bahwa: 

Mengenai berkas yang saya berikan kepada pihak bidang perlindungan 

konsumen Alhamdulillah tidak memberatkan saya cuman memberikan 

fotocopy KTP, bukti pembayaran/kwiatansi pembayaran dan alamat detail 

pelaku usaha sebagai bukti transaksi.
6
 

 

 

                                                 
5
Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023  
6
Alfiana, Pelapor (konsumen)  Wawancara Via Telefon Tanggal 25 Juni 2023. 
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Serupa Juga yang disampaikan oleh Asri Ashari Selaku Pemohon Pada saat 

dilakukan wawancara mengatakan bahwa: 

Alhamdulillah, saya tidak dipersulit dalam menyelesaikan masalah yang 

saya laporkan, untuk berkas yang saya masukkan pihak dari Bidang 

Perlindungan meminta identitas seperti Ktp, Kwitansi dan dokumen 

transaksi dengan pelaku Usaha sebagai bukti adanya masalah yang saya 

hadapi. Dan selama pelaporan tidak ada biaya yang dibebankan.
7
 

 

Bidang Perlidungan Konsumen dinas Perdagangan Sulawesi Selatan 

membuat surat panggilan untuk konsumen (penggugat) dan pelaku usaha (tergugat) 

untuk hadir pada mediasi pertama.  Hj. Simpurusia Hager, S.E.,M.M. Selaku 

Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen mengatakan pada sesi 

wawancara: 

pemanggilan pelaku usaha dan Konsumen untuk hadir pada tahap mediasi 

yang akan dilakukan  di dinas perdagangan Sulawesi Selatan dilakukan 

secara tertulis dan disertai dengan salinan permohonan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (PSK) diterima secara lengkap dan benar dan telah 

memenuhi ketentuan
8
 

 

Surat panggilan yang dikeluarkan oleh Bidang perlindungan Konsumen 

Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan terdiri dari surat panggilan yang ditujukan 

kepada penggugat dan tergugat. Agar berkenan hadir dalam menyelesaikan proses 

kasus yang terjadi. Selain dari surat panggilan, pihak Bidang Perlindungan 

konsumen melakukan panggilan secara langsung kepada pihak pemohon. 

b. Mediasi Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Setiap proses Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) di Bidang 

                                                 
7
Asri Ashari,  Pelapor (konsumen)  Wawancara Via Telefon Tanggal 11 Juli 2023 

8
Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023   
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Perlidungan Konsumen dinas Perdagangan Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara 

mediasi dengan mempertemukan Konsumen dan pelaku usaha untuk mecari jalan 

tengah dari laporan yang disampaikan oleh Konsumen yang merasa hak-haknya 

tidak terpenuhi. Seperti halnya yang disampaikan oleh ketua Bidang Perlidungan 

Konsumen dinas Perdagangan Sulawesi Selatan pada saat diwawancara menyatakan. 

“Untuk melakukan mediasi pada sebuah kasus yang ada antara konsumen 

dan pelaku usaha. Ada 2 orang yang bertindak sebagai tim mediator yang 

sudah ditunjuk dan ditentukan sebagai tim mediator di Bidang Perlidungan 

Konsumen dinas Perdagangan Sulawesi Selatan”.
9
  

 

 Bidang perlindungan konsumen dinas perdagangan Sulawesi selatan dalam 

menyelesaikan sengketa konsumen menggunakan proses mediasi dengan cara 

menghadirkan konsumen dan pelaku usaha, Majelis selaku mediator tidak 

mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Pada saat dilakukan mediasi 

sengketa dan salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, 

maka Majelis selaku mediator memegang peran penting untuk menyetarakannya. 

Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi, jika para pihak yang bersengketa 

berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian 

sengketa dengan arahan konkret dari mediator. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Alfianita salah satu pemohon (konsumen) mengatakan: 

Mediasi yang dilakukan oleh bidang perlindungan konsumen yaitu dengan 

cara mengarahkan dan mengawal proses mediasi, selain itu, pihak mediator 

juga mempertanyakan lebih detail terkait dengan laporan yang disampaikan 

oleh pemohon untuk diklarfikasi pihak pelaku usaha, dan menjadi 

penengah ketika ada keributan yang terjadi dan Alhamdulillah saya ada 

                                                 
9
Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023  
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bukti rekaman sehingga pelaku usaha tidak bisa menyangkal permohonan 

yang saya ajukan untuk dikembalikan hak saya.
10

  

 

Serupa Juga yang disampaikan Pak Asri Ashari Selaku Pemohon Pada saat 

dilakukan wawancara mengatakan bahwa: 

Setelah laporan diterima dan berkas saya sudah dipelajari Pihak Bidang 

Perlidungan Konsumen mengundang Pihak tergugat dan saya sendiri untuk 

datang melaksanakan mediasi dan Alhamdulillah proses mediasi hanya satu 

kali dilakukan. Pertemuan Selanjutnya penyerahan cek/uang pengambalian 

hak-hak yang saya harapkan dan setelah itu pihak perlindungan konsumen 

membuat berita acara yang ditandatangani oleh kedua belahpihak dan pihak 

bidang perlindungan konsumen sebagai saksi.
11

  

 

Begitu Juga yang disampaikan oleh Ibu Kismawati Selaku Pemohon Pada 

saat dilakukan wawancara mengatakan bahwa: 

Proses mediasi yang saya lakukan cukup alot dengan pelaku usaha dalam 

hal ini Pihak Adira sehingga mediasi yang dilakukan sampai dengan 3 Kali 

dan didampingi oleh pihak bidang perlindungan konsumen. Pihak mediator 

yang berfungsi sebagai penengah menyampaikan bahwa kami tidak 

memihak disini tidak memihak siapapun, hanya sebagai pihak penengah 

untuk mencari jalan yang terbaik sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan.
12

 

 

Dari penjelesan tersebut bisa dipahami bahwa Penyelesaian sengketa  dengan 

cara mediasi dilakukan agar konsumen dan pelaku usaha bisa menyelesaikan 

sengketa dengan cara damai berupa perundingan secara musyawarah dan atau 

mufakat antar para pihak yang bersangkutan. Mediator tidak mempunyai wewenang 

untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan kepadanya. Dalam sengketa di 

                                                 
10

Alfiana, Pelapor (konsumen)  Wawancara Via Telefon Tanggal 25 Juni 2023.  
11

Asri Ashari,  Pelapor (konsumen)  Wawancara Via Telefon Tanggal 11 Juli 2023  
12

Ibu Kismawati, Pelapor (konsumen)  Wawancara Via Telefon Tanggal 11 Juli 2023 
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mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak 

ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat 

tercapai dengan mediasi, jika pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling 

pengertian dan bersama-sama saling merumuskan penyelesaian sengketa dengan 

arahan dari mediator. 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan oleh para pihak yang 

bersengketa dengan di dampingi mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya 

proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun 

besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya 

kembali kerugian konsumen. Dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa 

melalui konsiliasi, dalam mediasi ini, mediator bertindak lebih aktif dengan 

memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan 

sengketa. (Pasal 1 Angka 10 Undang undang Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa). 

Mediasi merupakan pengelesaian sengketa jalur nonlitigasi melalui proses 

perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator sebagai perantara ataupun 

penghubung. Dalam proses mediasi, mediator sebagai penengah dan fasilitator bagi 

yang berperkara. Mediasi dilakukan berdasarkan Penyelesaian sengketa jalur 

nonlitigasi dan litigasi.
13

 sesuai ketentuan pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam sengketa ekonomi 

                                                 
13

Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama 

(Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016), h. 450. Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Cet. I; 

Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 109-110  
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Syariah terdapat lima tahapan yakni kedua belah pihak sepakat menempuh proses 

mediasi, memahami konflik yang menjadi permasalahan, membangkitkan pilihan-

pilihan pemecahan masalah., mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan. 

Mediasi memberikan jalan mudah menyelesaian konflik yang disebabkan oleh 

sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Masyarakat.
14

 

Landasan filosofis tentang penyelesaian konflik melalui mediasi pernah 

dilaksanakan oleh Muhammad Rasulullah saw., baik sebelum menjadi rasul maupun 

setelah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam 

peristiwa peletakan kembali "Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Ka‟bah) dan 

perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di 

seluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peletakan kembali Hajar Aswad 

dan perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) 

terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif 

yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.
15

 

Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan tahkim yang 

secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam 

sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal orang Arab pada 

masa jahiliyah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. 

Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan orang Arab adalah persoalan siapa 

                                                 
14

Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Qadau, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018. 
15

Hamadi Redissi dan Jon-Erik Lane, "Does Islam Partivide a Theory of Violence", dalam 

Amelie Blora. Laetrtia Bucaille dab Luis Martinez, The Enigma of Iaslamits Violence, (New York: 

Columbia University Press, 2007), h. 48. Baca Syahrisal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, 

Hukum Adat. & Hukum Nasional (Jakarta: Kencana,2011), h. 166.   
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yang paling pandai memuji golongannya dan siapa yang pandai menjelekkan 

golongan lain. 

c.   Putusan Bidang Perlindungan Konsumen  

 Putusan Badan Perlindungan Konsumen sebagai mana dimaksud Pasal 52 

Huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Jo. Pasal 3 Huruf (l) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, dijatuhkan 

paling lambat dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK). Namun berbeda dengan di Bidang 

Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan. Seperti Halnya yang 

disampaikan oleh Hj. Simpurusia Hager, S.E.,M.M. Selaku Subkoor Kelembagaan 

dan Pemberdayaan Konsumen mengatakan: 

Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah konsumen dan pelaku 

usaha tidak ada batasnya, biasanya ada yang satu bulan dan 2 bulan 

tergantung hasil mediasi yang dilakukan apakah para pihak cepat dalam 

menentukan keputusan Karena kami disini cuman sebagai pihak ketiga.
16

 

   

 Bidang perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan dalam 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha aspek  yang selalu 

dikedepankan yaitu dari aspek kekeluargaan, Tidak ada SOP yang dijadikan sebagai 

rujukan dalam menentapkan waktu penyelesaian sengketa konsumen. Seperti yang 

disampaikan oleh Hj. Simpurusia Hager, S.E.,M.M. Selaku Subkoor Kelembagaan 

dan Pemberdayaan Konsumen: 

Tidak ada SOP yang kami tetapkan sebagai titik acuan dalam menyelesaikan 
Sengketa konsumen, karena yang biasa terjadi dalam pemanggilan pelaku 

                                                 
16

Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023   
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usaha untuk hadir itu terkadang butuh waktu untuk bisa hadir menjalani 
proses mediasi yang akan dilakukan,maka dari itu kami tidak menentapkan 
SOP rentang waktu yang digunakan.

17
 

Dari uraian tersebut  dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian sengketa 

konsumen secara mediasi, yaitu upaya perdamaian melalui musyawarah mufakat 

tetap dikedepankan. Artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen di Bidang 

Perlindungan Konsumen tetap berupaya dengan putusan yang win-win solution. 

Adapun hasil yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara yang 

menjadi bukti fisik telah diselesaikannya sengketa konsumen antara konsumen dan 

pelaku usaha dan ditandatangani diatas materei.  

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan 

pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena 

demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun 

Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan 

“dirasa”  haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan 

orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus 

mengembalikan hak tersebut.
18

 Abdul Manan berpendapat bahwa putusan adalah 

kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu 

dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang 

                                                 
17

Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023 
18

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, 

Teknik Membuat dan Permasalahannya (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 147 
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berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
19

 Pada bidang 

perlindungan konsumen dalam menyelesaikan atau mengahkiri suatu sengketa antara 

pihak pelapor dan pelaku usaha membuat sebuah putusan sebagai bukti telah 

diselesaikannya sengketa tersebut dengan mencamtukan poin-poin kesepakatan 

bersama dan  putusan tersebut berbentuk berita acara. 

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Konsumen 

Pada Transaksi Jual Beli Di Bidang Perlindungan Konsumen Dinas 

Perdagangan Sulawesi Selatan 

 

  Pelaksanaan perlindungan hukum konsumen di Bidang Perlindungan 

Konsumen dinas Perdagangan Sul-sel, tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada 

beberapa hambatan yang menjadikan proses pelaksanaan perlindungan hukum 

mengalami kendala. Dalam menggerakkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi tersebut, sudah pasti membutuhkan tersedianya berbagai sumber daya 

sebagai penggerak organisasi tersebut. Berbagai sumber daya tersebut meliputi 

sumber daya manusia, bahan baku pekerjaan, perangkat kerja, prosedur kerja,  dan 

pembiayaan. 

  Bidang Perlindungan Konsumen dinas Perdagangan Sul-sel, sebagai sebuah 

organisasi atau bidang yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa antara 

konsumen dengan pelaku usaha  dan/atau penyedia jasa, Keterbatasan sumber daya 

yang ada pada Bidang Perlindungan Konsumen dinas Perdagangan Sul-sel, 

                                                 
19

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. Ke-

5, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 291-292 
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merupakan faktor penghambat bagi dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap 

hak–hak konsumen. Faktor – faktor penghambat yang paling menonjol dirasakan oleh 

Bidang Perlindungan Konsumen dinas Perdagangan Sul-sel, adalah faktor sumber 

daya manusia, perangkat kerja, dan pembiayaan, serta Lembaga Peradilan dan 

Lembaga Penegak Hukum lainnya. 

  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta 

SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan perlindungan hukum secara teori telah memadai. Hak dan kewajiban 

pelaku usaha dan konsumen telah diatur dengan baik guna melindungi kepentingan 

pelaku usaha dan konsumen. Peraturan tersebut diharapkan dapat membawa 

perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Namun dalam pelaksanaannya 

masih belum dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya beberapa hambatan antara 

lain: 

1. Faktor Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia pada Bidang Perlindungan Konsumen dinas 

Perdagangan Sul-sel, berdasarkan tingkat pendidikan telah memadai, sebab 

keseluruhannya berlatar belakang pendidikan minimal sarjana (S-1) namun bukan 

berlatar pendidikan hukum tetapi dari ekonomi. Sesuai dengan yang disampaikan 

oleh Hj. Simpurusia Hager, S.E.,M.M. Selaku Subkoor Kelembagaan dan 

Pemberdayaan Konsumen  mengatakan: 

Yang menjadi kendala bagi kami dalam bertugas sebagai penyelesai kasus 

konsumen dengan pelaku usaha dinas Perdagangan Sul-sel setelah tidak 

diperpajangnya SK BPSK di kabupaten/kota dikarenakan kami berlatar 
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pendidikan dari ekonomi, dan selama ini kami belajar ketika ada pelatihan 

yang dilakukan oleh kementrian itu sendiri.
20

 

 

 Untuk menutupi kekurangan dari anggota Bidang Perlindungan Konsumen 

dinas Perdagangan Sul-sel  yang memiliki latar belakang non Sarjana Hukum, 

dirahapkan Bidang Perlindungan Konsumen dinas Perdagangan Sul-sel berusaha 

untuk melakukan pelatihan teknis dan fungsional di bidang Perlindungan Konsumen, 

khususnya Hukum Acara dan Perlindungan Konsumen, terutama dalam proses 

mediasi. Rutin mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementrian.  

 Peran penting Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala 

potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha 

untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu 

maupun di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga dan 

kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya)  benar-benar dapat 

dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Sumber 

Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam 

suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.
21

 

 Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses 

pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah 

memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak 

ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfatkannya maka tidak 

                                                 
20

Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023  
21

Sayuti Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler (Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2000), h. 3.  
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akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh 

sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat 

diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Begitu 

juga dengan sumber daya manusia yang ada pada bidang perlindungan konsumen. 

Untuk memaksilkan setiap agenda yang dilakukan oleh bidang perlindungan 

konsumen diperlukan sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan 

kebutuhan lapangan. 

2. Faktor Sumber Daya Perangkat Kerja 

 

Perangkat kerja atau lazim disebut prasarana dan sarana, merupakan salah 

satu faktor penentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bidang 

Perlindungan Konsumen dinas Perdagangan Sul-sel  pada saat memiliki perangkat 

kerja atau prasarana dan sarana yang cukup memadai. 

Bidang Perlindungan Konsumen dinas Perdagangan Sul-sel yang berfungsi  

untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam melakukan tugasnya Gedung yang 

ditempati sebagai prasarana Bidang Perlindungan Konsumen dinas Perdagangan Sul-

sel terletak dilantai 5 gedung Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan, yang  memilik  

fasiltas perangkat kerja yang cukup mendukung dalam melakukan kinerja dan 

memproses setiap permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masuk laporannya. 

Bidang Perlindungan Konsumen dinas Perdagangan Sul-sel  memiliki Meja, kursi, 

printer dan alat pendukung kerja lainnya serta memiliki ruang mediasi yang ada 

dilantai 1 gedung dinas perdagangan Sulawesi selatan.  Hal ini disampaikan oleh Hj. 

Simpurusia Hager, S.E.,M.M. Selaku Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan 
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Konsumen pada saat diwawancara mengatakan bahwa: 

Alhamdulillah untuk fasilitas yang kami miliki saat ini sudah cukup untuk 

membantu kinerja kami dalam menjalankan tugas setelah BPSK tidak 

diperpanjang masa baktinya yang disebabkan oleh anggaran dari Provinsi, 

seperti yang kita lihat diruangan ini ada meja, lemari, printer dll. Dan ada pula 

ruang mediasi yang ada dilantai satu. 
22

 

 

Pemberian fasilitas yang lengkap mampu dijadikan salah satu pendorong 

untuk bekerja. Suatu kantor harus mempunyai berbagai macam kelengkapan fasilitas 

kerja seperti gedung kantor, komputer, meja, kursi lemari dan fasilitas pendukung 

lainnya seperti kendaraan dinas. dalam mencapai tuntutan pekerjaan yang dilakukan 

penambahan kinerja benar-benar mendapat perhatian. Kinerja sebagai satu hasil kerja 

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya pencapaian 

tujuan. 

3. Ketidaktahuan konsumen akan keberadaan Bidang Perlindungan 

Konsumen dinas Perdagangan Sulawesi Selatan. 

Konsumen yang tidak tahu akan keberadaan Bidang Perlindungan  Konsumen  

tidak akan pernah mengadukan pelanggaran atas hak-haknya pada tempat yang tepat. 

Kebanyakan mereka hanya melakukan klaim terhadap pelaku usaha yang akan 

berakhir dengan pernyataan-pernyataan serta klausa baku yang telah diterapkan oleh 

pelaku usaha yang menjadikan posisi konsumen lemah. Dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tanggung jawab 

moral untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya lembaga atau 

                                                 
22

Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023  
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bidang yang mengawal sebagai perlindungan konsumen. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Alfiana selaku pemohon (konsumen) menyatakan bahwa: 

Saya tidak tau mau melaporkan kemana, karena menurut saya melapor ke 

kantor polisi tidak tepat, selama ini saya hanya mencari informasi dari 

media social, nonton di youtube, dan melapor ke Kantor pemerintahan, 

kemudian saya diarahkan ke BPSK yang ada di rappocini, tapi setiba disana 

ternyata sudah tutup dan saya diarahkan ke Dinas Perdagangan Lantai 5.
23

 

 

Serupa Juga yang disampaikan Pak Asri Ashari Selaku Pemohon Pada saat 

dilakukan wawancara mengatakan bahwa: 

Untuk mengenai informasi tentang dinas perdagangan saya dapat referensi 

dari teman, setelah itu saya datang menghadap dan langsung diarahkan ke 

Lantai 5. Alhamdulillah tidak dipersulit selama pelaporan dan sampai 

laporan saya diselesaikan.
24

  

 

 Dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahawa kehadiran bidang 

perlindungan konsumen sebagai tempat mengadu dalam menyelesaikan persoalan 

yang di alami oleh konsumen belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga 

diperlukan edukasi dan informasi dari Dinas Perdagangan. Menurut Buckland dalam 

pendit mendefinisikan lain tentang informasi yakni segala bentuk pengetahuan yang 

terekam. Ini artinya informasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media baik 

cetak maupun noncetak.
25

 Dengan adanya edukasi dan sosialisasi  masyarakat umum 

bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan, kepentingannya 

sebagai sumber pengetahuan baru dan kebijakan lembaga pemerintahan.  

                                                 
23

Alfiana, Pelapor (konsumen)  Wawancara Via Telefon Tanggal 25 Juni 2023.   
24

Asri Ashari, Pelapor (konsumen)  Wawancara Via Telefon Tanggal 25 Juni 2023.    
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Pendit, Putu Laxman. Penelitian Ilmu Perpustakaan Dalam Informasi Suatu Pengantar 

Diskusi Epistemologi Dan Matodologi (Jakarta: JIPFSUL, 2003). h. 3.  
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Guna mewujudkan negara hukum, perlu kerjasama antara berbagai pihak 

tidak hanya diperlukan norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai 

substansi hukum, tetapi juga perlu adanya lembaga atau badan sebagai kekuatan 

penggeraknya sebagai struktur hukum yang didukung oleh perilaku hukum 

masyarakat sebagai budaya hukum. Sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam 

perlindungan konsumen maka harus selalu melakukan sosialiasi, seminar dll agar 

masyarakat mampu mengetahui akan adanya badan atau tempat untuk melakukan 

pengaduan bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

D. Pandangan Islam Tentang perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual 

beli di Bidang Perlidungam Konsumen Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Bidang Perlindungan konsumen dinas Perdagangan Sulawesi selatan 

merupakan bidang yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen. 

Kehadiran bidang perlindungan konsumen diharapkan mampu menjaga dan 

melindungi hak-hak konsumen. Dalam praktenya konsumen mendapatkan kepastian 

hukum setelah proses mediasi terlaksana dan mendapatkan haknya kembali dari 

pelaku usaha selama dalam proses mediasi pemohon (konsumen) bisa membuktikan 

ucapan atau laporan yang telah diajukan ke bidang perlindungan konsumen.  hal ini 

disampaikan oleh Hj. Simpurusia Hager, S.E.,M.M. Selaku Subkoor Kelembagaan 

dan Pemberdayaan Konsumen: 

Iya tentunya dalam melindungi hak-hak konsumen kami selalu mengacu 

kepada UUPK, tentang asas keadilan dan asas kepastian hukum dengan 

membuatkan berita acara penyelesaian masalah yang ditandatangi oleh 

pemohon dan pelaku usaha setelah pihak pemohon dikembalikan haknya, 
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yang telah disepakati oleh keduanya. Keadilan yang kami maksud disini 

agar konsumen dan pelaku usaha tidak ada yang merasa dirugikan dan 

mampu selesai tanpa menimbulkan masalah baru.
26

 

 

Penyelesaian sengketa berkaitan dengan harta benda menurut ajaran Islam 

adalah tahkim. Model ini juga sudah lama dipraktekan sejak zaman Rasulullah saw. 

Dalam kosa kata bahasa Arab, kata tahkim berasal dari kata hakkama, 

yuhakkimu,takhiiman yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu 

sengketa.
27

 Sedangkan secara terminologis, tahkim berarti pengangkatan seseorang 

atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, 

guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.
28

 Pengertian 

tahkim lainnya adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang 

mereka sepakati dan setujui (sebagai penengah) serta rela menerima keputusannya 

untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka.  

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan dan 

pengangkatan seorang juru damai (hakam) dilakukan secara sukarela atau tanpa ada 

paksaan oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.
29

 Adapun dasar hukum 

ber-tahkim adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur‟an surat al-Nisa/04:35. 
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Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, Wawancara 

Tanggal 29 Mei 2023    
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Satria Effendi M. Zein, Arbitrase Dalam Syariat Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia 

Muamalat (Jakarta: BAMUI, 1994), h. 7.  
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Ibid, h. 31.  
29
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َ َ َ َ  َ ََ َََ  ََ  َ

 َ ََ ََََ َ َ ََ

Terjemahnya: 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
30

  

 

Ayat tersebut mempertegas bahwa jika terjadi suatu persengketaan diantara 

dua pihak atau lebih, hendaknya ada orang yang menjadi penengah untuk 

mendamaikannya. Orang yang mendamaikan sengketa dikenal dengan sebutan 

hakam. Seorang hakam hendaklah memiliki kemampuan berdiplomasi untuk 

mendamaikan dan yang terpenting adalah dapat diterima oleh para pihak yang sedang 

bersengketa. 

Bidang perlindungan konsumen selalu memperhatikan berbagai aspek dalam 

melindungi konsumen. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 

maupun konsumen taat hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Kemudian, jika 

dilihat dari substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

penjelasannya, tampak bahwa rumusannya mengacu pada falsafah pembangunan 

nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan falsafah Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia. Maka bidang perlindungan dalam melindungani 

konsumen selalu mengacu pada Undang-undang perlindungan konsumen. 

Bidang perlindungan Konsumen menjadi lembaga yang berperan penting 

dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh konsumen. Menggunakan metode 

mediasi sebagai cara untuk mempertemukan Konsumen dan pelaku usaha untuk 

menyelesaikan dan mencari jalan yang terbaik agar kedua belah pihak tidak ada yang 

dirugikan. Seperti yang disampaikan oleh Alfiana Pemohon (konsumen) yang 

mengatakan bahwa: 

Saya bersyukur atas kehadiran bidang perlindungan konsumen karena 

melalui bantuan untuk menjadi pihak ketiga sehingga pelaku usaha 

berkenan mengembalikan hak-hak yang saya harapkan. Dari pelayanan 

sampai pengambalian Hak-hak saya, Bidang Perlindungan Konsumen 

melayani dengan baik, tidak ada permintaan biaya yang dikenakan. Cuman 

yang menjadi kendala yaitu pihak pelaku usaha terkadang punya kesibukan 

untuk berkenan hadir untuk melaksanakan mediasi dan pihak dinas Tidak 

melepas saya begitu saja selama penyelesaian masalah belum selesai, 

komunikasi terus berjalan. Dan selalu berusaha mengupayakan agar masalah 

tersebut cepat selesai.
31

 

 

Hal demikian di ungkapan oleh Pak Asri Ashari, selaku Pelapor (konsumen)  

pada saat dilakukan Wawancara mengatakan bahwa: 

Sangat bersyukur atas penyelesaian masalah yang saya lakukan di bidang 

perlindungan konsumen karena Alhamdulillah hak-hak saya dikembalikan 

padahal awalnya pihak pelaku usaha tidak mau mengambilakan tapi setelah 

saya melapor ke bidang perlindungan konsumen kemudian dipertemukan 

untuk dilakukan mediasi. Selama proses penyelesaian cukup singkat hanya 

satu kali melakukan mediasi dan ada kata sepakat dengan pelaku usaha. 

Selama mengurus tidak ada hambatan tidak ada biaya-biaya yang 

dikenakan.
32
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Hal demikian di ungkapan oleh Ibu Ibu Kismawati, selaku Pelapor 

(konsumen)  pada saat dilakukan Wawancara mengatakan bahwa: 

Dengan Adanya Bidang Perlindungan Konsumen sangat berdampak besar 

bagi masyarakat sebagai konsumen, karena melihat perkembangan dunia 

bisnis yang semakin pesat sehingga dengan adanya bidang yang mengawasi 

dan menyelesaikan sebuah perkara konsumen dan pelaku usaha tentunya 

diharapkan kedepannya bisa melindungi semua hak-hak agar tidak ada 

kerugian yang ditimbulkan. Bidang Perlindungan Konsumen dalam 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selalu berusaha 

menjadi penengah yang baik, dan berupayah proses penyelesaian suatu 

sengketa dengan jalan damai atau jalan musyawarah, agar kedua belah pihak 

sama-sama puas dan menghindari terjadinya permusuhan.
33

 

 

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bidang perlindungan 

Konsumen sebagai lembaga pemerintah mampu menyelesaikan sengketa konsumen 

dengan cara mediasi yaitu mempertemukan konsumen sebagai pihak pelapor dan 

pelaku usaha untuk melakukan musyawarah mencari titik tengah sengketa yang 

sedang dilakukan. Sengketa yang terjadi di Bidang Perlindungan Konsumen terjadi 

karena apabila yang bersangkutan merasa hak-haknya terganggu (Konsumen) merasa 

dirugikan dan tidak sesuai dengan akad sebelumnya. Selain itu, Awal timbulnya 

sengketa antara para pihak pada dasarnya diawali dengan kerjasama kedua belah pihak, 

entah itu dalam akad transaksi maupun kerjasama yang lain yang pada akhirnya tidak 

sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal. Karena ketidaksesuaian itulah salah satu 

dari masing-masing pihak menggugat kepada lembaga arbitrase. 

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk 

mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Kemasalatahan yang 
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dimaksud dalam bidang Perlindungan Konsumen ialah upaya untuk menjamin adanya 

kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen. dalam proses 

peyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha bisa saling mencari mufakat yang 

dimediasi oleh bidang perlindungan konsumen sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan selalu menjunjung asas kemaslatahan.  

 Kemaslahatan adalah hak dan tanggung jawab manusia secara keseluruhan 

tanpa dibatasi oleh kelompok tertentu atau bendera tertentu, karena Allah swt. tidak 

akan memerintahkan sesuatu melainkan untuk kemaslahatan hamba-Nya. Oleh karena 

itu, dalam setiap keputusan hukum (fiqih) memiliki kewajiban mutlak harus 

memenuhi unsur kemaslahatan tersebut. Dalam QS. Al-Anbiya/21:107. 

  َ  ََ َ َ 

Terjemahnya: 

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.
34

 

Pandangan Islam dalam Penyelesaian sengketa Konsumen perlu diperhatikan 

yaitu Pertama, diwajibkan untuk menjaga lima perkara dalam ḍarūriyyah al-khams 

(lima kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslimin) salah satunya 

menyangkut harta, karena sebagai pembeli yang dirugikan berhak menuntut dan 
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wajib menjaga hartanya dan jangan membiarkan harta itu menjadi sia-sia seperti yang 

disebutkan dalam QS Al Isra‟ ayat/17:26-27:.  

 ََ  َ َ َ  َ  ََ َ  َََ  َ

  َ  َ  ََ َ  َ َ َََ

Terjemahnya: 

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat 

ingkar kepada Tuhannya.
35

 

 

Secara umum hak konsumen dibagi menjadi tiga prinsip dasar, antara lain:
36

 

1) Hak ditujukan untuk melindungi dan mencegah konsumen dari berbagai 

kerugian personal dan kekayaan.  

2) Hak untuk memperoleh harga yang wajar untuk sebuah barang atau jasa.  

3) Hak mendapatkan sebuah penyelesaian yang layak atas permasalahan yang 

dialami 

Bidang perlindungan konsumen memiliki peran yang sangat penting ditengah-

tengah masyarakat sebagai konsumen sehingga harus menjadi bagian dari lembaga 

yang mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah demi terwujudnya peran, 

tugas dan fungsinya sebagai lembaga edukasi, dan penyelesaian sengketa konsumen 

untuk menjaga hak-hak konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha. 
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Kedua Asas Keadilan,  Penyelesaian Sengketa konsumen yang mencerminkan 

keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang 

bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. 

Keadilan yang dimaksudkan dalam penyelesaian masalah adalah yang tidak memihak 

terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban 

kedua belah pihak.  

Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu 

menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang 

adil tidak berpihak ke salah seorang.
37

 “ Allah swt. menyukai keadilan dan sangat 

memusuhi, bahkan melaknati kezaliman.
38

 Keadilan merupakan asas, titik tolak, 

proses dan sasaran hukum Islam. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan pada 

pancasila, menurut Abdullah kelib pengembangan ilmu hukum dilakukan dengan 

mencari sumber filosofis yang ada pada masyarakat. Ini artinya pencarian terhadap 

nilai-nilai keadilan yang berpegang dan berbasis pada nilai-nilai luhur yang dijunjung 

tinggi oleh masyarakat. Pancasila sebagai sumber ilmu hukum merupakan nilai-nilai 

keadilan yang sebenarnya sudah ada dalam masyarakat.
39

 

Konsep keadilan dalam hukum Islam menempatkan manusia pada 

kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. 

Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan ia adalah hamba Allah Swt. yang 
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Pengembangan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Thafa Media, 2018),  h. 34  
38

Ibid,  h. 34 
39

Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 222.  
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nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah Swt. dan dengan sesama 

manusia. Hanya Allah Swt. yang menempati posisi sentral. Keadilan dalam 

humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah 

swt. Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan demikian, keadilan dalam 

Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsepkonsep keadilan versi 

manusia.
40

 Al-Qur‟an yang menyuruh manusia untuk berbuat adil dan menegakkan 

keadilan dalam segala bidang pada QS. As-Shad/38: 26. 

 َ ََ  َََ َ َ  َ  َََ   َ

 َ َ ََََ َ  َ َ َََ َ ََ َ

  َ  ََ 

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 darin jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari 

perhitungan.
41

 

 

Peran Bidang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa 

konsumen diantaranya: harus bisa memfasilitasi, memahami, bersikap adil, jujur, 

netral dan bijaksana, dapat membantu sepenuhnya terhadap penyelesaian sengketa 
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tersebut serta harus mengedepankan kepentingan bersama. Bidang Perlindungan 

Konsumen harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang, karena permasalahan 

yang diadukan tersebut terjadi setelah adanya perselisishan dari para pihak yang 

bersengketa. 

Perlindungan Konsumen dalam Islam, mendapat perhatian setelah Nabi 

Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, baik dalam Al-Quran maupun Hadits. 

Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Quran adalah perdagangan yang tidak 

menzalimi dan tidak pula didzalimi. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2:279:  

ََ  َ   ََ ََ  َََ  ََ َ   ََ

 ََ ََ

Terjemahnya: 

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
42

 

 

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit 

mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Akhir ayat tersebut menyebutkan 

tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). 

Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung 

perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang 
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saling untuk menzalimi dan/atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan 

hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen. 

Bidang perlindungan konsumen dinas perdagangan Sulawesi selatan dalam 

melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen yaitu bertindak sebagai lembaga 

tahkim dengan cara menjadi penengah untuk memediasi permasalahan yang timbul 

dari laporan konsumen. Sehingga dengan adanya bidang perlindungan konsumen, 

konsumen mampu memperoleh hak-haknya agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. 

Hal ini membuat konsumen tidak merasa ragu dalam melaksanakan trankasi akad jual 

beli. Bidang perlindungan konsumen senantiasa menjaga kemaslahatan sesuai dengan 

tujuan hukum islam dengan melihat dari segi asas keadilan dan  ḍarūriyyah al-khams 

(lima kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslimin) salah satunya 

menyangkut harta, karena sebagai pembeli yang dirugikan berhak menuntut dan 

wajib menjaga hartanya dan jangan membiarkan harta itu menjadi sia-sia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam melakukan perlindungan 

terhadap hak-hak konsumen pada transaksi jual beli Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu a) Permohonan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen; b) Pembentukan majelis mediasi bidang perlindungan 

Konsumen; c) Putusan Bidang Perlindungan Konsumen. 

2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum konsumen 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu terbagi 

atas dua faktor, a) Sumber daya manusia, sumber daya perangkat kerja, dan  

Ketidaktahuan konsumen akan keberadaan Bidang Perlindungan Konsumen 

Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan, Kurangnya kesadaran hukum dari 

semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

3. Pandangan Hukum Islam Tentang perlindungan hukum konsumen pada 

transaksi jual beli di Bidang Perlidungam Konsumen Dinas Perindustrian Dan 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu bertindak sebagai tahkim dan 

menerapkan konsep kemashlahatan sesuai dengan tujuan hukum islam, yaitu 

asas keadilan dan  ḍarūriyyah al-khams (lima kebutuhan penting yang harus 

dijaga oleh kaum muslimin) salah satunya menyangkut harta. 
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B. Implikasi Penelitian 

Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Sebaiknya Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan Bidang Perlindungan 

Konsumen dapat memprogramkan publikasi dan sosialisasi tentang 

Perlindungan Konsumen, keberadaan Bidang Perlindungan Konsumen. 

Publikasi dapat dilakukan melalui berbagai media informasi seperti media 

cetak ataupun media elektronik. Sedangkan sosialisasi kiranya dapat 

dilakukan sampai pada tingkat kelurahan dengan harapan masyarakat dapat 

memahami dan sadar akan kewajiban dan haknya sebagai konsumen serta 

paham tentang wadah tempat mereka menyelesaikan sengketa jika terjadi 

sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. 

2. Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan lebih 

memperhatikan Sumber daya manusianya sehingga yang berpendidikan Non 

Sarjana Hukum agar segera dikirim untuk melakukan pelatihan teknis agar 

sesuai dengan Kebutuhan sehingga mampu memahami mekanisme 

penyelesaia sengketa konsumen.  

3. Bagi masyarakat sebagai calon konsumen lebih teliti dan harus mengetahui 

hak-hak yang harus dipenuhi dalam melakukan akad transaksi.  seperti halnya 

hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau 

penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian.
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Lampiran-Lampiran 

 

Pedoman wawancara  

 

A. Bidang Perlindungan Konsumen 

1. Apa yang menjadi landasan Bidang Perlindungan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan perlindungan konsumen? 

2. Bagaimana Kewenangan Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Hak–Hak 

Konsumen? 

3. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Bidang Perlindungan 

Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan?  

4. Bagimana Mekansime Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan 

apa saja yang menjadi syarat bagi Pemohon (Pelaku Konsumen)? 

5. Bagaimana Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Bagaimana 

Peran Mediator dalam melakukan tugasnya sehingga pelaku konsumen dan 

pelaku usaha mampu mencapai kata sepakat?  

6. apakah ada hambatan selama melakukan proses mediasi ? 

7. Setelah dilakukan mediasi dan mencapai kata sepakat, pelaku konsumen  

mendapatkan dokumen berita acara, apakah dokumen berita acara tersebut 

mampu menjamin kepastian hukum bagi pelaku konsumen? 

8. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Perlindungan Hukum 

Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Di Bidang Perlindungan Konsumen 

Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan? 



 

 

  

 

9. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh bidang Perlindungan Konsumen 

Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan atas kedala yang dirasakan selama ini ? 

B. Pelaku Konsumen  

1. Dimna anda  ketahui  informasi tentang bidang perlindungan konsumen Dinas 

Perindustrian dan perdagangan Provensi Sulawesi Selatan? 

2. Apa yang menjadi permasalahan dan dengan siapa anda bersengketa ? 

3. Bagaiaman Mekanisme penyelesaian sengketa yang anda dapatkan di bidang 

perlindungan konsumen Dinas Perindustrian dan perdagangan Provensi Sulawesi 

Selatan? 

4. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di bidang perlindungan 

konsumen Dinas Perindustrian dan perdagangan Provensi Sulawesi Selatan? 

5. Berapa lama proses penyelesaian sengketa konsumen di bidang perlindungan 

konsumen Dinas Perindustrian dan perdagangan Provensi Sulawesi Selatan? 

6. Bagaimana Proses mediasi dan berapa kali dilakukan mediasi untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen yang anda lakukan? 

7. Setelah mediasi anda  mendaptakan sebuah dokumen berita acara sebagai bukti 

telah selesainya sengketa konsumen yang anda lakukan. Apakah dokumen berita 

acara tersebut mampu menjamin kepastian hukum yang diperoleh pada saat 

mediasi ?  

8. Bagaimana dinamika dalam penyelesaian masalahnya Apakah ada hambatan ?  

9. Apakah ada tendensi selama berlangsung proses penyelesaian ? 
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Wawancara Ibu Simpurusia Hager, Subkoor Kelembagaan dan Pemberdayaan 

Konsumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Ibu Kismawati, Pelaku Konsumen 
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