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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 

Ba 

 

b 

 

be 

 ت 

 

Ta 

 

t 

 

te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

jim j 

 

je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

Ra 

 

r 

 

er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 

 

Sin 

 

s 

 

es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

z}a 

 

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 

 م 

 

mim 

 

m 

 

em 

 ن 

 

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 vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula :  هَـوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـى

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a َ ا 
kasrah i i َ ا 
d}ammah u u َ ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i ََْـى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

 ...َََاَ|َ...َََى

d}ammah dan wau ــُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــى
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 qi>la : قِـيْـلََ 

 yamu>tu : يَـمـوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالَِرَوْضَـةََُالََ  : raud}ah al-at}fa>l 

ُ   الَْـمَـدِيْـنَـةََُالَْـفـاَضِــلةَ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   الَـحِْـكْـمَــة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,( ــّ 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبـّـَنا

ََ  <najjaina : نَـجّـيَْــنا

ُ   الَــْحَـقَّ  : al-h}aqq 

 nu“ima : نعُـّـِمََ

 aduwwun‘ : عَـدوَُ 

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 
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 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلِـىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem 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: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَشَّـمْـسَُ

لــْزَلــَة ُ   الَزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَــْفَـلْسَـفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du :  الَــْبـــِلادََُ

7. 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: 

َْ مُـرُوْنََتـأَ   : ta’muru>na 

وْعَُ  ‘al-nau : الَــنّـَ

 syai’un :  شَـيْءَ 

 umirtu :  أمُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
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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’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

للَِبِا  di>nulla>h دِيـنَُْاللهَِ  billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُـمَْفيَِْرَحـــْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 



xiv 
 

DAFTAR ISI 

JUDUL   ..........................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS  ................................................................  ii 

PERSETUJUAN PROMOTOR  .........................................................................  iii 

KATA PENGANTAR  .......................................................................................  iv 

PEDOMAN TRANSLITERASI  ........................................................................   vi 

DAFTAR ISI  ......................................................................................................  xiii 

ABSTRAK  .........................................................................................................  xviii 

BAB   I PENDAHULUAN  .......................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah  ...........................................................  1 

B. Fokus Penelitian  dan Deskripsi Fokus .....................................  5 

C. Rumusan Masalah  ....................................................................  7 

D. Kajian Penelitian Terdahulu  .....................................................  8 

E.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ..............................................  12 

BAB   II TINJAUAN TEORETIS ..............................................................  14 

A. Tinjauan Umum tentang BPJS  ..................................................   14 

1. Pengertian BPJS  .................................................................   14 

2. Dasar Hukum BPJS  ............................................................   16 

3. Asas dan Prinsip BPJS   ......................................................   17 

4. Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPJS  ......  20 

5. Hak dan Kewajiban  Peserta   .............................................  23 



xv 
 

B. Tinjauan Umum tentang Akad Asuransi Sosial  ........................  24 

1. Pengertian Akad   ................................................................   24 

2. Dasar Hukum Akad   ...........................................................   28 

3. Rukun dan Syarat Akad   ....................................................   28 

4. Asas-asas Akad   .................................................................   32 

5. Pembagian dan Macam-macam Akad   ...............................   35 

6. Hikmah Akad   ....................................................................   37 

C. Tinjauan Umum tentang Asuransi Syariah  ...............................   38 

1. Pengertian Asuransi  ............................................................   38 

2. Dasar Hukum Asuransi  .......................................................   42 

3. Prinsip Asuransi  .................................................................. . 55 

4. Macam-macam Asuransi   .................................................... . 59 

5. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah ...   63 

6. Ciri-ciri Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah   .....   65 

D. Kerangka Konseptual  ................................................................   67 

BAB   III METODE PENELITIAN ............................................................   68 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian  .......................................................   68 

B.  Pendekatan Penelitian  ................................................................   70 

C.  Sumber Data  ..............................................................................   70 

D.  Metode Pengumpulan Data  .......................................................   71 

E.  Instrumen Penelitian  ..................................................................   73 

F.  Teknik Pengelolaan dan Anaisis Data  .......................................   74 



xvi 
 

G.  Pengujian Keabsahan Data  ........................................................   76 

BAB  IV HUKUM BPJS KESEHATAN MENURUT DEWAN 

SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH  ............................................  80 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian …………………………...  80 

B. Konstruksi Hukum Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah ...................................................................................... 83 

C. Hukum BPJS Kesehatan Menurut Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah ……………………………...  ...................................... 95 

BAB  V  PENUTUP  ..................................................................................  125 

A. Kesimpulan ...............................................................................  125 

B. Implikasi ....................................................................................  126 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................   127 

LAMPIRAN 

 



xviii 
 

ABSTRAK 

Nama : Busman 

NIM : 80100215023 

Judul Tesis    : “Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan  Perspektif 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah” 

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengelaborasi kedudukan dari 

Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sekaligus perspektifnya secara 

spesifik mengenai BPJS Kesehatan.  

Dalam melakukan penelitian tersebut digunakan jenis penelitian field 

reseach kualitatif deskriptif. Yakni suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengelola data yang terkumpul melalui wawancara terstruktur. Adapun 

pendekatan analisis yang digunakan adalah descriptif analisis (analisis deskriptif). 

Sementara pendekatan penelitiannya adalah teologis normatif, yaitu suatu 

pendekatan yang mencoba mentelaah pemahaman dari sudut pandang hukum 

Islam.  

Dalam penelitian ini diperoleh beberapa hasil penelitian. Pertama;Dewan 

Syariah Wahdah Islamiyah dalam mengeluarkan fatwa termasuk fatwa tentang 

BPJS mengacu pada Al Qur”an, As sunnah, Ijma’ Ulama, Qoulul Ulama dan 

Qiyas dengan metodologi yang pada umumnya di gunakan dikalangan Ulama 

Ahlussunnah Wal Jama’ah. Namun sampai saat ini panduan baku yg bersifat 

tertulis  masih dalam penyusunan. Kedua; Dalam perspektif Dewan Syariah 

Wahdah Islam, hukum akad BPJS Kesehatan adalah akad asuransi atau jaminan 

kesehatan yang bersifat ta’awun/sosial yang sudah sesuai dengan prinsip asuransi 

syariah. Ia berbeda dengan akad muawwadah, karenanya tidak mengandung 

gharar, maysir, dan riba. Dalam perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 

hukum denda BPJS Kesehatan bagi peserta yang terlambat membayar premi 

adalah tidak masalah, jika hal demikian dimaksudkan demi tercapainya 

kemaslahatan dan tercegahnya kemudaratan. Meskipun demikian, sangat 

diharapkan sebisa mungkin peserta menghindarkan keterlambatan membayar 

premi, agar tidak terkena denda. Dalam perspektif Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah, hukum mengikuti BPJS Kesehatan dirinci ke dalam 2 (dua) poin, 1) 

hukum asalnya, yakni sebagai sesuatu yang mubah. 2) hukum kondisional, yakni 

hukum mengikutinya menjadi begitu ditekankan karena keikutsertaan yang 

bersifat otomatis karena kewajiban instansi atau perusahaan yang harus 

mendaftarkan karyawan atau pekerjanya untuk program tersebut; dan  kewajiban 

yang ditetapkan oleh pemerintah dan dikaitkan sebagai syarat untuk mendapatkan 

pelayanan-pelayanan publik lainnya. 

Implikasi penelitian ini adalah perlu mengkaji lebih lanjut persoalan 

hukum kontemporer dengan melihat aspek sosiologi hukum atau fiqh al-waqi 

yang berkembang dengan begitu cepatnya agar kajian, keputusan dan lainnya 

benar-benar mampu menjawab persoalan yang muncul. Khususnya untuk BPJS 

Kesehatan, ke depannya perlu kajian dan implementasi prinsip-prinsip asuransi 

syariah ke dalam BPJS Kesehatan, biar BPJS Kesehatan benar-benar sesuai 

dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 alinea keempat dinyatakan bahwa Pemerintah Negara 

Indonesia adalah darang rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdasrkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaia abadi dan keadilan sosial.1 Dengan 

demikian, pemerintah memiliki peran dan fungsi yang merupakan amanat 

konstitusi dalam melindungi, mensejahterakan dan mencerdasrkan kehidupan 

bangsa. 

Wujud nyata dari peran dan fungsi perintah adalah melahirkan 

kebijakan-kebijakan yang pro kepada kepentingan masyarakat, mulai pada 

bidang pendidikan, hukum, ekonomi, politik, keamanan hingga bidang 

kesehatan.  

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan 

masyarakat adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  BPJS 

merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamatkan 

                                                           

1Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemsyarakatan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Indonesia (Cet. XI; Jakarta: t.p., 2012), h. 60. 
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dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial 

Nasional (JSN).2 Ia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

ditugaskan secara khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan 

kesehatan bagi tumpah darah Indonesia, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

penerima pensium PNS dan TNI/Porli, Veteran, perintis kemerdekaan beserta 

keluarganya dan rakyat biasa.3 

Kebijakan BPJS kesehatan merupakan langkah maju pemerintah dalam 

mengambil bagian dalam proses mensejahterakan kehidupan bangs. Karena 

dengan keberadaan BPJS, masyarakat mendapat jaminan dalam melakukan 

pemeriharaan dan perlindungan kesehatan. Hal ini mengingat kesehatan 

merupakan hal yang sangat vital dan urgen dalam kehidupan. Dengan 

kesehatan, masyarakat dan pemerintah sebagai pihak penyelenggara 

pemerintahan termasuk BPJS dapat melaksakan aktivitasnya dengan baik. 

Jabatan, kekuasaan, potensi dan harta benda yang melimpah ruah tidaklah 

berarti sama sekali manakala kesehatan tidak dilindungi dan dirawat. Karena 

itu, sangat tepat pemerintah hadir mengaturnya. 

Meskipun demikian, keberadaan BPJS tidak luput dari pro kontra. 

Banyak pihak dan lembaga keagamaan khususnya lembaga keagamaan Islam 

yang mempersoalkan status hukum dari BPJS. Simpul persoalan ini di 

antaranya adalah terkait dengan wewenang lembaga BPJS, yakni pada pasal 11 

disebutkan bahwa BPJS berwenang menempatkan Dana Jaminan Sosial (DJS) 

                                                           
2Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional. 

3Peraturan BPJS Nomor 1 tahun 2014 Pasal 1. 
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untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan 

aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang 

memamadai.4 Pada aspek ini pengelolaan DJS yang terkumpul tidak terdapat 

pemisahan (yang jelas dan pasti) antara dana tabarru dan dana premi wajib 

peserta, sementara akad asuransi sosial dalam Asuransi Syariah harus 

dibedakan dana tabarru dan ghair tabbarru. 

Majlis Ulama Indonesia (MUI), pada 7-10 Juni 2015 di Pondok 

Pesentren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jateng melalui komisi V memutuskan 

bahwa “Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PJS) oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama terkait akad antar para pihak, tidak 

sesuai dengan prinsip Syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan 

riba. Dengan demikian, MUI memandang BPJS bertentangan dengan prinsip-

prinsip dasar asuransi Syariah. Pandang-pandang serupa dengan ini terbilang 

cukup banyak. 

Dalam perkembangan selanjutnya, tepatnya pasca Ijtima’ Ulama pada 

7-10 Juni 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) –berdasarkan surat 

rekomondasinya terhadap BPJS- melakukan koordinasi dengan pihak BPJS 

dengan menekankan pentingnya BPJS menjalankan prinsip-prinsip syariah 

dalam penyelenggaraan BPJS. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ketua MUI, 

KH. Ma’ruf Amin pada momen pembukaan Ijtima Ulama 2018 yang 

                                                           
4Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS).  
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diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan 

Selatan.5 

Senada dengan MUI dalam memandang BPJS, Wahdah Islamiyah 

melalui Dewan Syariah  memutuskan bahwa: (a) Asuransi/Jaminan Kesehatan 

BPJS adalah asuransi/jaminan kesehatan yang bersifat ta’awun; (b) Hukum 

mengikuti asuransi/jaminan kesehatan BPJS pada dasarnya adalah mubah, 

karena bersifat ta’awun dan sukarela; (c) mengikuti asuransi/jaminan 

kesehatan BPJS dapat menjadi wajib dalam situasi dan kondisi tertentu, seprti 

keikutsertaan yang bersifat otomatis dan karena kewajiban yang ditetapkan 

oleh pemerintah; (d) denda yang dikenakan oleh pihak BPJS atas 

keterlambatan pembayaran iuran tidak dikategorikan sebagai riba.6 

Tentunya putusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mempunyai 

landasan epistemologi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Diketahui WI adalah lembaga kemasyarakat yang bergerak di bidang dakwah, 

juga termasuk di dalamnya menyoroti persoalan-persoalan mutaakhir dalam 

bentuk fatwa serta penetapan dan pengawasan syariah. Fungsi penetapan dan 

pengawasan Syariah adalah fungsi Dewan Syariah yang berada pada pengurus 

pusat Wahdah Islamiyah. Dengan fungsi tersebut, Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan himbauan 

terhadap berbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah kader dan 

                                                           
5https://nasional.tempo.co/read/1086537/mui-sebut-bpjs-kesehatan-siap-menjalankan-

prinsip-syariah di akses pada 20 Mei 2018 

6Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Nomor: B/030/QR/DSR-

WI/V/1436 H tentang Hukum Asuransi Kesehatan BPJS. 

https://nasional.tempo.co/read/1086537/mui-sebut-bpjs-kesehatan-siap-menjalankan-prinsip-syariah
https://nasional.tempo.co/read/1086537/mui-sebut-bpjs-kesehatan-siap-menjalankan-prinsip-syariah
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jama’ah. Banyak fenome yang turut serta disoroti Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah di antaranya BPJS. 

Berdasarkan itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian 

terkait dengan putusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait dengan BPJS 

dari sudut pandang atau perspektif hukum Islam. Dengan harapan mengetahui 

sejauh mana pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah beserta pendekatan 

yang digunakan dalam melihat BPJS. Karena selain terdapat banyak 

problematika terkait dengan BPJS, pun di satu sisi BPJS kini semacam 

menjadi “kebutuhan” masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga penting 

kiranya untuk melakukan penelitian seputar status hukum berkaitan denganya. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah BPJS dan Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah,yang nantinya dijabarkan menjadi sub masalah yang mengandung 

pengertian perspektif Dewan Dakwah Syariah Wahdah Islamiyah terhadap 

BPJS. Berikut akan dijelaskan fokus penelitian. 

a. BPJS  

BPJS merupakan singkatan dari Badan Pelaksana Jaminan Sosial, 

adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Nasional (SJN). Yang menjadi fokus dari penelitian 

terkait dengan BPJS adalah akad asuransi sosial, yakni akad asuransi sosial 
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yang digunakan dalam menempatkan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk 

investasi jangka pendek dan jangka panjang. 

b. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah suatu wadah Wahdah 

Islamiyah yang menghimpun para asatidzah (ustadz) yang memiliki kapasitas 

ilmu syar’i, yang berfungsi sebagai tempat konsultasi syariat atau hal-hal yang 

berkaitan dengan syariat. Tugas dan fungsi ini lebih lanjut dijabarkan dalam 

pasal 8 ART ayat 1, yaitu lembaga yang memiliki fungsi sebagai 

pertimbangan, pengawasan, dan penetapan kebijakan syar’iyyah.  

 Sementara tugas dan kewajibannya adalah: 1) menjaga kemurnian 

organisasi dari segala bentuk penyimpangan syar’i; 2) memberikan bimbingan, 

pengayoman, dan transformasi nilai-nilai Islam kepada anggota, dan 

memberikan peran aktif dalam amar ma’ruf nahi munkar; 3) mengawas 

jalannya kativitas yang berlangsung dalam organisasi; 4) memberikan laporan 

tahunan kepada Sidang Majelis Organisasi.  

 Dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban memberikan bimbingan, 

pengayoman, dan transformasi nilai-nilai Islam kepada anggota, dan 

memberikan peran aktif dalam amar ma’ruf nahi munkar, Dewan Syariah 

Wahdah Islamiyah juga turut serta memberikan bimbingan terhadap umat 

khususnya warga Wahdah Islamiyah terhadap suatu persoalan hukum yang 

muncul dalam dinamika kehidupan dalam bentuk suatu keputusan hukum. 

Dengan demikian, yang menjadi fokus dari penelitian terkait perspektif Dewan 
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Syariah Wahdah Islamiyah adalah keputusan dan istimbath al-hukm terhadap 

akad asuransi sosial yang digunakan dalam menempatkan Dana Jaminan Sosial 

(DJS) untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. 

2. Deskripsi Fokus 

 Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka selanjutnya (apa-apa yang 

menjadi) fokus penelitian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk deskripsi fokus, 

antara lain BPJS, Akad, Asuransi, Keputusan dan metode istimbath al-hukm 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

1 

 

BPJS Kesehatan 

Akad Asuransi BPJS Ksehatan 

Denda dalam BPJS Kesehatan 

Hukum Mengikuti BPJS 

2 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Keputusan  

Konstruksi Hukum 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian di atas, selanjutnya sebagai pokok masalah 

penelitian adalah “bagaimana perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

terhadap BPJS Kesehatan.” Guna untuk memudahkan melakukan kajian-kajian 

lebih lanjut, maka permasalahan pokok tersebut dispesifikasi lebih lanjut ke 

dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Metodologi istinbath hukum Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan? 

2. Bagaimana perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap  

BPJS Kesehatan? 

D. Kajian Pustaka 

 Apabila ditelusi lteratur yang ada, baik itu dalam bentuk buku, kitab, 

dan hasil penelitian, maka pembahasan terkait dengan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) dapat dikatakan tidak begitu asing lagi. Dengan kata 

lain sangat mudah ditemukan, sehingga penelitian ini dapat dikatakan 

merupakan penelitian lanjutan bahkan pengembangan dan pendalaman dari 

penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, ada beberapa penelitian 

terdahulu, baik dalam bentuk tesis dan maupun buku, yang bisa menjadi bahan 

pertimbangan dalam penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan beberapa 

referensi yang menjadi kajian pustaka. 

Pertama, tesis Indira Kartini yang berjudul: “Operasionalisasi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam”. 

Tesis ini meneliti mekanisme operasional Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS). Dalam rangka melakukan penelitian terkait dengan mekanisme 

operasional BPJS, tesis ini juga mengaji aspek-aspek lain dari BPJS, yakni 

kedudukan akad serta BPJS itu sendiri dari sudut pandang perspektif hukum 

Islam. Sementara jenis penelitian ini adalah library reseach yang bersifat 

deskriptif analitis dengan menggunakan pola pendekatan normatif. Adapun 
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hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme operasional BPJS Kesehatan 

mencerminkan semangat prinsip syariah, yaitu saling tolong menolong 

(ta’awun) antar sesama. Sedangkan aspek akad BPJS sesuai dengan aspek 

akad dalam asuransi syariah. 

Dengan demikian, aspek atau fokus penelitian tesis Indira Kartini 

berbeda (jauh) dengan penelitian tesis ini. Selain itu, juga termasuk aspek 

perbedaan adalah jenis penelitian dan pendekatannya. Bahkan hasil 

penelitiannya masih bersifat umum, termasuk di dalamnya tentang akad 

asuransi sosial yang digunakan dalam BPJS, khususnya mengenai aspek 

penempatan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang. 

Kedua, tesis Hadrianti H. D. Lasari yang berjudul: “Analisis 

Penerimaan Sistem Informasi Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Layanan Primary Care Di Puskesmas Kota Makassar”. Penelitian ini 

hanya berfokus pada respon masyarakat Makassar terhadap layanan Primary 

Care dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa SIM BPJS Kesehatan layanan Primary Care di 

Puskesman Kota Makassar belum diterima dengan baik oleh masyarakat 

karena faktor manfaat, kemudahan menggunakan, minat menggunakan. 

Dengan fokus penelitian demikian, maka penelitian Hadrianti H. D. 

Lasari yang berlangsung pada tahun 2014 silang sangat jauh berbeda dengan 

penelitian tesis ini. Meskipun jenis penelitian ini merupakan field reseach 

(penelitian lapangan) dengan sumber data primernya adalah masyarakat. Akan 
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tetapi, penelitian berikutnya hasil penelitiannya dapat dijadikan pertimbangan 

hukum dalam menganalisis lebih lanjut perihal eksistensi keberadaan BPJS 

Kesehatan dalam korelasinya dengan kemaslahatan masyarakat yang tujuan 

dan cita-citanya. 

Ketiga, karya Ahmad Musadad yang berjudul: “Asuransi dalam 

Pandangan Husain Hamid Hasan dan Muhammad Bahi”. Yang menjadi fokus 

penelian adalah asuransi dalam pandangan Husain Hamid dan Muhammad 

Bahi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa menurut Husain Hamid Hasan 

asuransi yang bersifat ta’awun (tolong menolong) dan tabuduli (mutual) 

hukumnya halal. Adapun alasannya adalah karena pada pada dua sifat asuransi 

tersebut nampak sekali dengan unsur tolong-menolong, yang merupakan 

sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Berbeda dengan itu, Muhammad Bahi 

berpendapat bahwa semua jenis asuransi adalah halal, karena asuransi 

merupakan kategorisasi kebutuhan yang sangat penting lagi strategis dalam 

konteks kekinian.  

Nampak dari fokus penelitian tersebut terdapat perbedaan yang 

fundamental dan signifikan dengan judul  penelitian ini. Di mana fokus 

penelitian ini pada asuransi yang bersifat umum. Selanjutnya dilihat dari sudut 

pandangan dua tokoh, yakni Husain Hamid Hasan dan Muhammad Bahi 

dengan menggunakan pendekatan hukum Islam pada umumnya pula. 

Sementara pada penelitian tesis ini mengacu pada fokus akad asuransi sosial 

yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  dari sudut 

pandang Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Yakni melihat aspek hukum dan 
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sekaligus pertimbangan metodologi  hukum yang digunakan dalam Keputusan 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap BPJS. 

Keempat, Jurnal Itang yang berjudul: “BPJS Kesehatan dalam 

nPerspektif Ekonomi Syyariah”. Jurnal ini ditulis dalam rangka memberikan 

jawaban terhadap pernyataan MUI tentang BPJS tidak sesuai dengan prinsip 

ekonomi syariah. Pertama, solusi agar tidak terjadi gharar, di mana peserta 

bayar premi bulanan namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. 

Kedua, solusi agar tidak terjadi unsur judi, di mana perhitungan keuangan bisa 

jadi untung  atau bisa jadi rugi. Ketiga, solusi tentang riba, ketika klaim yang 

diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yang dibayarkan. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa solusi agar tidak terjadi 

gharar dengan tabungan sukarela sejak pembayaran premi yang diniatkan 

peserta dalam akad. Sehingga tidak mengklaim yang membayar premi lebih 

besar dan sebaliknya dengan tabungan sukarela itu sebagai infak untuk 

membantu sesama tanpa melihat  besar kecilnya dari premi yang diterima. 

Solusi agar tidak terjadi unsur judi, (adalah) perhitungan keuangan bisa 

jadi untung, bisa jadi rugi. Tidak menyebut peserta BPJS yang sakit berarti 

untung, sebaliknya ketika sehat berarti rugi. Hendaknya pengelolaan premi 

yang dibayarkan peserta BPJS terbagi tiga alokasi dana, yaitu dana tabarru’, 

tabungan dan upah bagi pengelola BPJS. 

Sementara solusi tentang riba, (adalah) ketika terjadi klaim peserta 

yang diterima lebih besar dari premi yang dibayarkan, (maka) pembayarannya 

diambil dari dana tabbaru’ (sukarela/kebajikan) agar tidak terjadi riba fadhil 
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(tidak sama uang yang diterima dengan premi yang dibayarkan) dengan 

prinsip syariah, al-takmin al-ta’awun (asuransi soosial).  

Kelima, Jurnal Syariah Bayu Imantoro yang berjudul: 

“Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan Hukum Asuransi 

Syariah”. Tulisan ini menyoroti persoalan terkait dengan penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam hubungannya dengan hukum 

asuransi syariah. Yakni bagaimana hukum asuransi syariah mendudukkan 

penyelenggaraan JKN, bahwa hukum asuransi syariah dijadikan landasan 

hukum dalam pengaturan jaminan kesehatan di Indonesia. Di mana dalam 

perspektif hukum Islam, JKN adalah tanggungjawab pemerintah dengan 

berdasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. 

Berdasarkan pada fokus penelitian dua jurnal di atas, dapat dikemukan 

bahwa penelitian tersebut berbeda jauh dengan fokus penelitian tesis ini.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian adalah sebuah upaya untuk mengetahui lebih lanjut persoalan 

terkait dengan fokus penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian ini dispesifikasi 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mengelaborasi metodologi istinbath hukum Dewan 

Syariah Wahdah Islamiyah. 

b. Untuk mengetahui dan mengelaborasi perspektif Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah terhadap BPJS Kesehatn. 
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2. Kegunaan Penelitian 

  Kegunaan penelitian adalaah sebuah hasil nyata dari sebuah karya ilmiah yang 

dirasakan secara langsung penggunaannya dalam kehidupan. 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Tersedianya hasil kajian akademik yang lahir dari suatu rangkaian studi untuk 

menambah khazanah keilmuan syariah/hukum Islam dalam kaitannya dengan 

pandangan Organisasi Masyarakat (Ornas) Islam dalam hal ini Dewan Syariah 

Wahdah Islamiyah terhadap BPJS. 

2) Memberikan sumbangsi pemahaman akademik terkait dengan kajian 

syariah/hukum Islam dalam kaitannya dengan perspektif Dewan Syariah 

Wahdah Islamiyah terhadap BPJS. 

3) Untuk kepentingan ilmiah, sebagai sarana kelengkapan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya yang dapat dijadikan sebagai 

pelengkap kepustakaan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk dijadikan acuan dalam pengembangan keilmuan Islam khususnya 

disiplin ilmu syariah/hukum Islam. 

2) Untuk diharapkan mampu menjadi rujukan baru atau menjadi tolak ukur bagi 

umat Islam dalam hubungannya dengan status hukum BPJS. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang BPJS 

1. Pengertian BPJS  

 Dalam pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dijelaskan bahwa Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS yang selanjutnya disingkat BPJS adalah 

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 

sosial.1  

 Berdasarkan pengertian BPJS di atas terdapat dua kata kunci yang perlu 

dijelaskan. Pertama, badan hukum. Maksudnya bahwa BPJS merupakan badan 

hukum publik. Kriterianya antara lain: a) cara pendiriannya atau terjadinya 

badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan 

oleh penguasa (Negara) dengan Undang-undang; b) lingkungan kerjanya, yaitu 

dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan 

publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik; c) 

wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan 

diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang 

mengikat umum.2 

                                                           

1Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1, h. 2. 

2Asih Eka Putri, Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Cet. I; Jakarta: 

Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014), h. 7. 
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 Kedua,jaminan sosial yaitu salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 

menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak.3 Artinya bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial 

dimaksudkan untuk menjamin hak sosial seluruh rakyat Indonesia dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun jenis program jamian sosial, antara 

lain: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 

pensiun, dan jaminan kematian.4  Jenis program tersebut kembali kepada 

tujuan mendasar dihadirkannya BPJS, yakni dalam rangka menyelenggarakan 

program jaminan sosial. 

 BPJS menurut UU BPJS5 meliputi: a) BPJS Kesehatan, yakni badan 

hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan 

kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), penerima pensium PNS dan TNI/Porli, Veteran, perintis 

kemerdekaan beserta keluarganya dan ataupun rakyat biasa; dan b) BPJS 

Ketenagakerjaan, yakni program publi yang memberikan perlindungan bagi 

tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan 

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. 

 

                                                           
3Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasionl bab I 

Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1, h. 2. Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2, h. 3. 

4Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasionl bab 

VI Program Jaminan Sosial Bagian Kesatu pasal 18, h. 6-7. Dan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bab II Pembentukan dan Ruang 

Lingkup Bagian Kedua Ruang Lingkup pasal 6 ayat 2, h. 6. 

5 
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2. Dasar Hukum BPJS  

 Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) adalah: 

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat (1), ayat (2), ayat (3) 

dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2); 

b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Kesehatan;  

c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;  

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 

Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Jaminan Kesehatan.  

f. Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.  

g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi 

dan Perusahaan Reasuransi.  

h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-

MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum asuransi Syariah.  

i. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN-

MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah. 
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3. Akad Perjanjian BPJS Kesehatan 

a. Menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan sebagai hibah dan 

dikembalikan sekalipun belum mendapatkan manfaat pelayanan 

kesehatan dan iuran tersebut sudah diikhlaskan untuk menolong peserta 

lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong; 

b. Memberikan kuasa kepada BPJS Kesehatan untuk mengelola dana 

amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta 

hasil pengembangannya untuk pembayaran manfaat kepada peserta 

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 

c. Atas kuasa pengelolaan dana manfaat sebagaimana tercantum pada 

angka b, BPJS Kesehatan berhak untuk mendapatkan dan operasional 

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dari sebagian iura 

peserta yang besarnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 

4. Asas dan Prinsip BPJS 

a. Asas BPJS 

 Dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial, BPJS dibangun di atas 

3 (tiga) asas yang mendasar, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2  

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial6, yakni: 

1) Asas kemanusiaan. Asas ini menjelaskan bahwa kehadiran BPJS 

dengan nawa citanya merupakan suatu bentuk penghargaan dan 

                                                           
6Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bab II Pembentukan dan Ruang Lingkup Bagian Kedua Ruang Lingkup pasal 2, h. 4. 
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penghormatan atas martabat (ke)manusia(an). Dengan kata lain, asas 

ini menegaskan bahwa aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan 

penting dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial. Olehnya, jika 

dalam pelaksanaannya mencederai aspek kemanusiaan, seprti yang 

nyaris terjadi belakangan ini, maka seyogyanya harus dikembalikan 

pada asas ini. 

2) Asas manfaat. Asas ini menjelaskan bahwa dalam operasionalisasi 

penyelenggaraan jaminan sosial dikedepankan efektivitas dan 

efensienitas. 

3) Asas keadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia.  Asas ini 

menjelaskan bahwa kehadiran BPJS dalam rangka menciptakan dan 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang terwujud 

dalam prinsip gotong royong. 

b. Prinsip BPJS 

 Selain asas, BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial juga 

dibangun di atas 9 (sembilan) prinsip, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

pasal 4  Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial7, yakni: 

1) Prinsip kegotongroyongan. Prinsip ini bermaksud bahwa proses 

penyelenggaraan jaminan sosial adalah kerja sama dalam rangka 

membantu orang yang tidak mampu melalui BPJS. Implementasi 

                                                           
7Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bab II Pembentukan dan Ruang Lingkup Bagian Kedua Ruang Lingkup pasal 4, h. 5. 
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konkritnya dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu 

kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib 

bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang 

berisiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit.  

2) Prinsip nirlaba. Maksudnya bahwa pengelolaan dana  amanat tidak 

dimaksudkan untuk mencari laba bagi Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS), akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan 

sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. 

Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingana peserta. 

3) Prinsip keterbukaan. Maksudanya adalah dalam penyelenggaraan 

jaminan sosial dipermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan 

jelas bagi setiap peserta. 

4) Prinsip kehati-hatian. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraan 

jaminan sosial, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan dana, 

secara cermat, teliti, tertib, dan aman. 

5) Prinsip akuntabilitas. Maksudnya bahwa pelaksanaan program dan 

pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

6) Prinsip portabilitas. Maksudnya bahwa jaminan sosial dimaksudkan 

untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta 

berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
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7) Prinsip kebersertaan bersifat wajib. Maksudnya bahwa seluruh rakyat 

menjadi peserta dapat dilindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib 

bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan 

kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan 

penyelenggaraan program.  

8) Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari Iuran peserta 

merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggaraan untuk dikelola 

sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk 

kesejahteraan rakyat.  

9) Prinsip hasil pengelolaan Dana  Jaminan Sosial dipergunakan 

seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya 

kepentingan rakyat. 

5. Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPJS 

a. Fungsi 

 BPJS, baik kesehatan dan ketenagakerjaan, berfungsi 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang terdiri dari jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan 

hari tua.8 

b. Tugas 

 Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPJS bertugas antara lain sebagai 

berikut:  

                                                           
8Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bab IV Fungsi, Tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban  Bagian Kesatu Fungsi pasal 9, 

h. 7. 
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1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaraan Peserta;  

2) Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;  

3) Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;  

4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;  

5) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;  

6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan  program Jaminan Sosial;  

7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan 

Sosial kepada Peserta dan masyarakat.9 

 

c. Wewenang 

 Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berwenaang antara lain sebagai 

berikut: 

1) Menagih pembayaran Iuran; 

2) Menempatkan Dana Jamina Sosial untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 

solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 

3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atau kepatuhan Peserta dan 

Pemberi Kerja  dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 

                                                           
9Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bab IV Fungsi, Tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban  Bagian Kedua Tugas pasal 10, 

h. 7-8. 
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4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 

6) Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja 

yang tidak memenuhi kewajibannya; 

7) Melaporkan pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi 

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

8) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 

penyelenggaraan program Jaminan Sosial.10 

d. Hak 

 Dalam melaksanakan kewenangannya, BPJS berhak antara lain sebagai 

berikut: 

1) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 

bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program 

Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.11 

                                                           
10Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bab IV Fungsi, Tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban  Bagian Ketiga Wewenang pasal 

11, h. 8-9. 
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e. Kewajiban 

 Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban antara lain sebagai 

berikut: 

1) Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; 

2) Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk 

sebesar-besarnya kepentingan Peserta; 

3) Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik 

mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 

pengembangannya; 

4) Memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-

Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 

5) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban 

untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 

6) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk 

mendapatkan hak dan memenhui kewajibannya; 

7) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari 

tua  dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

8) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

9) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria 

yang lazim dan berlaku umum; 

                                                                                                                                                         
11Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bab IV Fungsi, Tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban  Bagian Keempat pasal 12, h. 9-

10. 
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10) Melakukan pembukuaan sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; 

11) Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, 

secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan 

tembusan kepada DJSN.12 

6. Hak dan Kewajiaban Peserta 

 Peserta dalam BPJS memiliki posisi yang penting. Pasalnya kehadiran 

BPJS dalam rangka menjamin hak sosial masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang layak. Tentu orang-orang yang terjamin hak 

sosialnya adalah mereka-mereka yang menjadi peserta BPJS. Menurut Perpres 

Nomor 101 Tahun 2011, peserta BPJS terdiri dari 2 (dua) kategori: 

a.  Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

 Peserta kategori ini adalah untuk orang-orang yang tergolang sebagai 

fakir miskin dan tidak mampu. 

b. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) 

 Peserta kategori ini adalah untuk orang-orang yang tidak tergolang 

sebagai fakir miskin dan tidak mampu. Orang-orang yang tergolong kategori 

ini ada beberapa bentuk. Pertama, Pekerja Penerima Upah dan anggota 

keluarganya, terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil; Anggota TNI; Anggota Polri; 

Pejabat Negara; Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; Pegawai swasta; 

dan. Kedua, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, 

                                                           
12Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bab IV Fungsi, Tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban  Bagian Kelima  pasal 13, h. 10.-

11 
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terdiri atas pekerja di luar hubungan kerja dan pekerja mandiri. Ketiga, Bukan 

Pekerja dan anggota keluarganya, terdiri atas:  Investor; Pemberi Kerja; 

Penerima pensiun; Veteran; dan Perintis Kemerdekaan.13 

B. Tinjauan Umum tentang Akad 

1. Pengertian Akad 

 Frase akad adalah bagian dari macam-macam taṣarruf, yakni segala 

yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan 

beberapa haknya (كل ما يصدر من شخص بإ ر ا دته وير تب عليه الشرع نتابح حقو قية). Taṣarruf 

ini terbagi dua. Pertama; taaṣrruf fi’il yaitu usaha yang dilakukan manusia 

dengan tenaga dan badannya, selain lidah, seperti memanfaatkan tanah yang 

tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. 

Kedua; taṣarruf qauli yaitu taṣarruf yaitu keluar dari lidah manusia  

 Taṣarruf qauli terbagi dua, yaitu: a) taṣarruf qauli ‘aqdi adalah sesuatu 

yang dibentuk dari dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling bertalian ( ما

 ;seperti jual beli , sewa-menyewa dan perkongsian ,(يتكو ن من قولين من جانبين يرنبطان

b) taṣarruf qauli ghair ‘aqdi ada dua macam, yaitu: 1) merupakan pernyataan 

pengadaan suatu hak  atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak dan 

                                                           
13Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bab IV Fungsi, Tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban  Bagian Kelima  pasal 13, h. 10.-

11 
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memerdekakan; 2) tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi mewujudkan 

tuntutan-tuntutan hak, seperti gugata, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan.14 

 Secara etimologis, frase akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang 

berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan al-ittifaq.15 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, akad diterjemahkan sebagai (per)janji(an), dan kontrak.16 

Ar-Rabtu شيشمشا mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya 

dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai 

sepotong benda (جمع طرفي حبلين ويشد أحدهما با الأ خر حتى يتصلا قيصبحا كقطعة واحدة). 

‘Aqdatun17 adalah sambungan yang memegang kedua ujung itu dan 

mengikatnya (الموصل الذ ى يمسكهما و يو ثقهما). Sementara al-‘ahudu18 seperti firman 

Allah dalam QS al-Imran/3 : 76 dan QS al-Maidah/6 : 1.19 

 Secara terminologi terdapat banyak pengertian tentang akad. Dalam 

buku Fiqh Muamalah, Hendi Suhendi membawakan beberapa pengertian 

antara lain: 

                                                           
14Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2002), h. 43-44. 

15Lihat Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah - Life and General: Konsep dan 

Sistem Operasional (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 38. 

16Lihat Kementerian  Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2016), h. 24. 

17Istilah ‘aqdu mengacu kepada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila 

seorang mengadakan janji kemudia ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta 

menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadinya 

perikatan. 

18Istilah ‘ahdu dalam QS al-Imran/3 : 76 mengacu kepada pernyataan seseorang 

untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya 

dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, 

baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat. 

19Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 44-45. 

https://www.goodreads.com/book/show/14290058-asuransi-syariah---life-and-general
https://www.goodreads.com/book/show/14290058-asuransi-syariah---life-and-general
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a. Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan 

keridhaan kedua belah pihak ( ىمشروع يثبت التراض إرتباطا الإيجاب بقبول على وجه );  

b. Berkumpulnya serah terima di antara dua belah pihak atau perkataan 

seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak ( مجموع إيجاب أحد الطرفين مع

ول الأخر او الكلام الو احد القائم مقا مهماقب ); 

c. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang 

menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan 

hukum (مجموع الإ يجاب و القبول إدعا يقوم مقا مهما مع ذلك الإر تباط الحكمي);  

d. Ikatan atas bagian-bagian taṣarruf menurut syara dengan cara serah 

terima (ربط أجزاء التصرف با لإيجاب والقبول شرع).20 

 Abu Bakar al-Jaṣṣaṣ dalam Abdul Aziz Muhammad Azzam 

menjelaskan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar untuk 

menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan atau setiap ucapan yang 

keluar untuk menjelaskna satu keinginan seorang diri.21 Veithzal Rivai dkk 

dalam Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik menjelaskan 

akad sebagai perjanjian dan persetujuan di antara dua orang secara legal, 

berpengaruh dan bersifat mengikat. Dalam buku yang sama dinukil pendapat 

Muhammad Qadri Basha mengatakan bahwa akada adalah “tampilan dari 

penggabungan antara proposal positif buatan dari salah satu kelompok dan 

                                                           
20Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 46. 

21Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam, Naẓām al-Mu’āmalat fi al-Fiqḥ al-Islāmi, 

terj. Nadirsyah Hawari, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam (Cet. I; Jakarta: 

AMZAH, 2010), h. 16. 
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penerimaan dari kelompok-kelompok lain yang searah yang memiliki 

pengaruh dengan subjek persoalan dalam akad tersebut.22 

 Dalam fikih, akad didefenisikan sebagai “(suatu) pertalian ijab 

(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) 

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.23  

Pernyataan “pertalian ijab dan qabul” dalam pengertian terminologis fikih 

terkait dengan akad berkonotasi bahwa akad berlangsung antara dua belah 

pihak secara perorang, kelompok dan kooprasi dengan masing-masing 

perjanjian dalam wujud ijab dan qabul terhadap suatu hal yang menjadi objek 

perikatan. Sehingga darinya menegasikan suatu interaksi sosial yang tidak 

menyertakan adalanya ijab dan qabul di dalamnya sebagai akad. 

2. Dasar Hukum Akad 

 Dasar hukum akad ditemukan dalam al-Qur’an juga hadis, kaidah fikih 

dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam al-Qur’an ditemukan 

pada QS al-Maidah/5 : 1. Menurut Mustafa Az Zarqa kata Tasharruf dalam 

ayat tersebut bermakna segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari 

kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum 

(hak dan kewajiban). Dasar kedua adalah firman Allah dalam QS  al-Nisa’/[4 : 

29. Dan kaidah fikih yang berbunyi: “Hukum asal dalam transaksi adalah 

keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya 

                                                           
22Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke 

Praktik (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 6. 

23Lihat Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-islam wa ‘Adillatuhu,Jilid IV (Libanon: Dar al-

Fikr, 1996), h. 445. 



29 
 

yang diakadkan”.Maksud dari kaidah di atas bahwa keridlaan dalam transaksi 

ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi 

dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi. 

3. Rukun dan Syarat Akad  

a. Rukun Akad 

 Perjanjian antara kedua belah pihak terhadap suatu hal berdasarkan 

ketentuan syariat dinamakan akad manakala memenuhi rukun/unsur daripada 

akad itu sendiri. 

1) Shighat al-‘Aqd 

 Adalah ijab dan qabul. Atau adanya pernyataan para pihak untuk 

melakukan ijab dan qabul dari kedua belah pihak, boleh dengan lafaz/ucapan 

atau dengan tulisan.24 Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah 

seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan 

akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, 

yang diucapkan setelah adanya ijab.25 Shighat al’’aqd  harus selaras dengan 

ijab dan qabulnya. Apabila satu pihak menawarkan (ijab) benda a dengan 

harga 100. 00, (maka) pihak lain harus menerima (qabul) dengan menyebutkan 

benda A senilai 100. 00 pula, bukan benda B yang harganya 150. 00. Dalam 

sighat, kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak lain 

harus dengan jelas pula menerima tawarannya. Qabul harus diucapkan setelah 

                                                           
24Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke 

Praktik, h. 9. 

25Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 47. 
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ijab diucapkan. Ijab dan qabul haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa 

adanya halangan waktu dan tempat.26 

2) Al-‘Aqid 

 Adalah orang yang berakad27 atau danya para pihak yang akan 

melakukan akad.28 Terkadang masing-masing pihak-pihak terdiri dari satu 

orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Sebagai contoh, penjual dan 

pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris 

sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, maka pihak itu terdiri 

dari beberapa orang.29 Pihak yang akan melaksanakan akad harus sudah 

mencapai usia aqil-baligh (sesuai hukum yang berlaku di suatu negara), harus 

dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, dewasa 

(rushad), bertanggung jawab dalam bertindak, tidak boros, dan dapat 

dipercaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik.30 

3) Ma’qud ‘Alaih 

 Adalah benda-benda yang diakadkan, yaitu jasa atau benda yang 

berharga dan objek akad tersebut tidak dilarang oleh syariah, seperti benda-

benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, 

                                                           
26Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke 

Praktik, h. 9. 

27Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 47. 

28Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke 

Praktik, h. 9. 

29Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 47. 

30Lihat Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke 

Praktik, h. 9. 
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hutang yang dijamin seorang dalam akad kafalah.31 Sementara benda  akad 

yang dilarang oleh syariah adalah alkohol, darah, bangkai, dan daging babi.32 

4) Maudhu’ al-‘Aqd 

 Adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad33 atau tujuan yang 

jelas mengapa suatu akad perlu dilakukan, yang disertai dengan jelas jenis 

transaksi yang dilakukan sehingga para pihak menjadi jelas dan yakin.34 

Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan akad. Misalnya tujuan dalam akad 

jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada 

gantinya. Tujuan akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada 

yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (‘iwadl). Tujuan pokok 

ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya penganti. Dan tujuan pokok 

i’arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain dengan 

tanpa ada pengganti.35 

b. Syarat Akad 

 Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syariat yang 

wajib disempurnakan. Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
31Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 47. 

32Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke 

Praktik, h. 9. 

33Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 47. 

34Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke 

Praktik, h. 10. 

35Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 47. 
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1) Syarat-syarat yang bersifat umum 

 Yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai 

akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah: 

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka tidak sah 

akad orang yang tidak cakap bertindak, seprti orang gila, orang yang 

berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya; 

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya; 

c) Akad yang diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai 

hak melakukannya, walaupun bukan aqid yang memiliki barang; 

d) Bukan akad yang dilarang syara’, seprti jual beli mulasamah; 

e) Akad dapat memberikan faidah (manfaat); 

f) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul; 

g) Ijab dan qabul mesti bersambung.36 

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus 

 Yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. 

Syarat ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di 

samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam 

pernikahan.37  

 

 

 

                                                           
36Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 49-50. 

37Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 50. 
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4. Asas-asas Askad  

Asas-asas akad ini bersumber dari Alquran, hadits dan ijtihad para 

ulama sepanjang sejarah selama berabad-abad silam. Asas-asas akad ini  tidak 

berdiri sendiri, melainkan saling terkait antara satu asas dengan asas lainnya.38 

a. Asas Kebebasan Berkontrak (al-hurriyah) 

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang dalam hukum 

syariah dikenal dengan istilah al-hurriyah,  merupakan prinsip dasar dan utama 

dalam hukum Islam. Maksud asas ini adalah suatu asas yang mengajarkan 

bahwa dalam suatu kontrak para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik 

isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan 

pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian 

tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara –cara penyelesaian bila terjadi 

sengketa. Kebabasan membuat perjanian ini dibenarkan selama  tidak 

bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. 

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan 

berkontrak sebagai berikut: 1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat 

perjanjian; 2) kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat 

perjanjian; 3)  kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan 

dibuatnya; 4) kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian; 5) 

kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan 6) kebebasan untuk 

menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. 

                                                           
38Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. 84. 
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b. Asas Konsensualisme (ittifaq) 

Konsensuil secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan (ittifaq). 

Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir  setelah dilaksanakan ijab dan 

kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan kabul 

adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara 

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

(akad). Dengan tercapainya kesepakatan para pihak maka hal itu  

menimbulkan hak dan kewajiban  bagi mereka yang membuatnya (atau dengan 

kata lain perjanjian itu bersifat obligatoir atau ilzam).   

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber 

kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of wills) 

antara para pihak dalam bentuk ijab dan qabul, atau konsensus para pihak yang 

membuat kontrak. Sehubungan dengan itu, semua ulama syariah sepakat 

bahwa rukun akad adalah adanya dua pihak yang berakad (‘aqidain) atau lebih 

yang melakukan kesepakatan (kontrak). 

c. Asas Kerelaan (Al-Ridhaiyyah) 

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas 

dasar kerelaan antara masing- masing pihak yang bertransaksi. Segala 

transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak 

boleh ada unsur  paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statemen. Asas ini 

menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan 

antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah 
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wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa harus dipenuhinya formalitas-

formalitas tertentu (misalnya tertulis/kitabah).  

Secara umum perjanjian itu bersifat kerelaan. Kerelaan antara pihak-

pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua 

transaksi. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama 

artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (Al-Akl bil batil). 

 Atas dasar asas ini, maka jual beli dengan harga ghabn fahisy dapat 

dibatalkan,karena ghabn fahisy, dilarang bukan karena penipuan, tatapi juga 

mencederai keridhaan. 

d. Asas al-‘Adalah (keadilan) 

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan 

keuangan Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al quran sebagai 

misi utama para Nabi yang diutus  Allah (QS.57:25). Komitmen al-Qur’an 

tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya 

yang mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti; kata urutan ketiga yang 

banyak disebut al-Quran setelah kata Allah dan ‘Ilm. Bahkan, menurut Ali 

Syariati dua pertiga ayat-ayat al-Qur’an berisi tentang keharusan menegakkan 

keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, 

dhalal, dll. 

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang 

mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan. Misalnya, eksekusi jaminan 

atas hutang dengan menghanguskan semua objek jaminan di mana  nilai 

bagunan (jaminan) lebih besar  dari sisa hutang. Adalah tindakan kezaliman 
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jika  dalam kontraknya kreditur  membuat ketentuan apabila dalam jangka 

waktu tertentu utang tidak dibayar, barang  tanggungan menjadi lebur, dan 

semuanya menjadi milik yang kreditur. Seharusnya, jika harga bagunan yang 

dilelang lebih besar dari utang nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada 

nasabah, bukan menjadi milik kreditur.  Perusahaan pembiayaan syariah dan 

multifinance, seharusnya menerapkan asas keadilan ini, karena dalam 

pembiayaan konvensional praktik  ini masih banyak berlaku.  

5. Pembagian dan Macam-macam Akad  

a.  Dilihat dari sisi ditentukan nama atau tidak, akad dibedakan menjadi dua:  

1) Akad bernama (al aqd al-musamma) adalah akad yang bertujuan dan 

namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula 

ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak 

berlaku terhadap akad lain.  

2) Akad tidak bernama, yaitu akad yang namanya tidak ditentukan oleh 

pembuat hukum yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri 

mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak 

sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. 

b.  Dilihat dari sisi kedudukan akad  

1)  Al-aqd al-ashli (akad pokok) yaitu akad yang keberadaanya tidak 

tergantung dengan akad lain. Contoh akad jual beli, sewa menyewa, 

penitipan, dll. 
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2) Al-aqd al-tabi’i yaitu akad yang keberadaanya tergantung kepada suatu 

hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad 

tersebut. Contoh akad penanggungan (al-kafalah) dan akad gadai. 

Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu 

keduanya tidak ada jika hak-hak yang dijamin tidak ada.  

c.  Dilihat dari tempo yang berlaku  

1) (akad yang bertempo) ialah akad yang menjadi unsur waktu sebagai 

bagian dari akad tersebut. Yang termasuk dalam akad ini antara lain 

sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam-meminjam, akad 

pemberian kuasa, dll. 

2) Al-aqd al-fauri (akad tidak bertempo) akad ini dimana unsur waktu 

bukan merupakan bagian dari isi perjanjian.  

d.  Dilihat dari aspek formalitasnya,akad dibedakan menjadi dua yaitu : 

1) Akad konsensual (al-aqd al-radla’i) yaitu akad yang terwujud atas 

kesepakatan para pihak tanpa ada persyaratan formalitas-formalitas 

tertentu.  

2) Akad formalistik (al-aqd al-syakli) akad yang tunduk dalam syarat-

syarat yang ditentukan oleh pembuat hukum syar’i. 

3) Akad riil (sal-aqd al-aini) adalah akad yang untuk terjadinya 

diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad 
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tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum 

apabila belum dilaksanakan.39 

e. Akad dalam sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1) Akad tabarru, adalh jenis akad yang berkaitan dengan transaksi 

nonprofit, yang termasuk dalam akad tabarru ini antara lain al-qard, ar-

rahn, hiwalah, wakalah, hibah, hadiah, waqaf, dan sadaqah. 

2) Akad mu`awadah, yaitu akad yang bertujuan untuk mendapatkan 

imbalan berupa keuntungan, atau dengan kata lain menyangkut 

transaksi bisnis yang bermotif untuk memperoleh laba/profit oriented. 

Yang termasuk akad mu`awadah antara lain adalah akad yang 

berdasarkan prinsip jual beli (al-bay al-Murabahah dengan mark up, 

akad salam dan akad isthisna), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil 

(al-mudharabah dan al-musyarakah), akad yang berdasarkan prinsip 

sewa menyewa (ijarah wa isthisna).40 

6. Hikmah Akad  

 Akad yang disyariat dalam Islam yang dimaksudkan mengatur pola 

perjanjian antar sesama manusia dalam kaitannya dengan hal-hal yang 

ditetapkan syariat memiliki hikmah. Menurut Abdul Rahman Ghazali, hikmah 

akad dalam syariat antara lain: 

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi 

atau memiliki sesuatu. 

                                                           
39Lihat Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 38. 

40Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah; Edisi 

Revisi (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 82. 
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b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan perjanjian, 

karena telah diatur secara syar’i. 

c.  Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga 

pihak lain tidak dapat menggangu atau memilikinya.41 

C. Tinajaun Umum tentang Asuransi Syariah 

1. Pengertian Asuransi 

 Secara etimologis, frase asuransi berasal dari bahasa Belanda, 

assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut Verzekering yang artinya 

pertanggungan.  Istilah assurantie bukan istilah asli belanda, akan tetapi 

berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurare yang berarti “meyakinkan orang”. 

Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai assurance.42  

 Dari peristilahan assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi 

penanggung, dan geassureerde bagi tertangggung.43 Dalam bahasa Inggris 

disebut insurance yang artinya pertanggungan. Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak 

yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban 

memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi 

                                                           
41Abdul Rohman Ghazali, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 

59. 

42Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Cet. IV; Jakarta: 

Prenadamedia, 2014), 243. 

43Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 243. 
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sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai 

dengan perjanjian yang dibuatnya).44 

 Frase asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta’min, penanggung 

disebut mu’ammin, sedangkan (yang) tertanggung disebut musta’min atau 

mu’amman lahu yang diambil dari kata amanu memiliki arti memberi 

perlindungan, ketenagan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana 

firman Allah dalam QS Quraisy/106 : 4 ( وف  ن خ  م   م  ه  ن ام  ء  و   وع  ن ج  م   م  ه  م  ع  ط  أ   ي  ذ  ل  أ   ). Dari 

kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti الأمنة من خوف (aman dari 

rasa takut), الأ مانة ضد ا خيا نة   (amanah lawan dari khianat), ألإيما ن ضد الكفر (iman 

lawan dari kufur) dan إعطا ء الأمنة (memberi rasa aman). Kata terakhir ( إعطا ء

 .lebih dekat untuk mendefenisikan at-ta’min (الأمنة

 Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut dan menjelaskan 

asuransi dalam syariat adalah takaful.  Istilah takaful ini berasal dari takafala – 

yatakafalu, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. 

Ada beberapa kata yang seakar dengan takaful dalam al-Qur’an, sebut saja QS 

at-Ṭaḥaḥ/20 : 40 (إذ تمشى أ ختك فتقو ل هل أدلكم على من يكفله) dan QS al-Nisā’/4 : 85 ( ومن

 Pada QS at- Ṭaḥaḥ/20 : 40 takaful berarti memelihara .(يشفع شفعة سيئة يكن له كفل منه

(manusia) bayi Musa, sementara pada QS al-Nisā’/4 : 85 berarti menjamin.45 

 Secara terminologis, pengertian asuransi begitu banyak dan varian yang 

datang dari para pakar. Ahmad Azhar Basyir memberikan pengertian asuransi 

                                                           
44Lihat Kementerian  Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2016), h. 98. 

45Lihat Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah - Life and General: Konsep dan 

Sistem Operasional, h. 28-30. 

https://www.goodreads.com/book/show/14290058-asuransi-syariah---life-and-general
https://www.goodreads.com/book/show/14290058-asuransi-syariah---life-and-general
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sebagai suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri 

kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi untuk memberikan 

penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan 

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tidak tentu.46 Berbeda dengan itu, Abbas Salim lebih sederhana 

memberikan pengertian tentang asuransi, yaitu sebagai suatu kemauan untuk 

menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit)  yang sudah pasti sebagai 

substitusi kerugian-kerugian yang belum pasti.47 

 Menurut Radiks Purba, asuransi adalah persetujuan di mana 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi 

untuk menganti kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, 

yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.48  

 Dalam perspektif ekonomi, asuransi dimaknai sebagai  metode untuk 

mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan 

ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Dari perspektif bisnis, asuransi 

dimaknai sebagai sebuah perusahan yang usaha utamanya menerima/menjual 

jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan 

berbagi risiko di antara sejumlah nasabahnya. Sementara dari perspektif sosial, 

asuransi dimaknai sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko 

                                                           
46Ahmad Azhar Basyir, “Takaful sebagai Alternatif Asuransi Islam”, Ulum al-Qur’an 

2, no. 8 (1996): h. 40. 

47Lihat Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2000) h. 1. Lihat juga Simonangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-

Bank (Bogor: Ghalia Indonesia, 200), h. 175. 

48Lihat Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia (Jakarta: PPM, 1992), h. 40. 
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dan mengumpulkan dana dari anggota-anggota guna membayar kerugian yang 

mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuran tersebut.49  

 Sementara dalam fatwa DSN MUI, dalam Andri Soemitra, menjelaskan 

bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong 

di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau 

tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko 

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang 

sesuai dengan dimaksud adalah (yang) tidak mengandung gharar (penipuan), 

maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram 

dan maksiat.50 

 Sementara Muhammad Syakir Sula mendefenisikan asuransi syariah 

sebagai (suatu) usaha saling melindungi dan saling menolong di antara 

sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ 

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu 

melalui akad (peikatan) yang sesuai dengan syariah.51 AAOIFI dalam Erwandi 

Tarmizi menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah (suatu) kesepakatan 

sekelompok orang yang menghadapi risiko tertentu dengan mengurangi 

dampak risiko yang terjadi dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah 

                                                           
49Lihat Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis 

Historis, Teoretis, dan Praktis (Jakarta: Prenadamedia, 2004), h. 59. 

50Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan, h. 245. 

51Lihat Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah - Life and General: Konsep dan 

Sistem Operasional, h. 42. 

https://www.goodreads.com/book/show/14290058-asuransi-syariah---life-and-general
https://www.goodreads.com/book/show/14290058-asuransi-syariah---life-and-general
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yang mengikat, sehingga terhimpun dana tabarru’.52 Dengan demikian 

asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional dari banyak aspek, di 

antaranya aspek akad. 

2. Dasar Hukum Asuransi 

 Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia 

diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, 

PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73. Tahun 1992  tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perasuransiaan serta aturan-aturan lain yang mengatur 

Asuransi Sosial  yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi 

Sosial Kecelakaan Penumpang) Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan 

Akses (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan). 

 Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara 

khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan 

asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada 

SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan 

Pembatasan Investasi Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan 

Perusahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan KMK No. 

426/MKM.06/2003 tentaang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi. 

                                                           
52Lihat Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Cet. XVI; Bogor: 

PT Berkat Mulia Insani, 2017), h. 294. 
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 Perasuransiaan syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa 

fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-

MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah. 

Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah 

pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-

MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.53 

 Dalam al-Qur’an, al-Hadis dan kaidah fikih terdapat juga keterangan 

yang menjadi dasar hukum asuransi syariah, hal mana juga menjadi 

pertimbangan khusus Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(SDN-MUI) dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syari’ah.  Berikut ini akan disajikan dasar hukum dimaksud, yaitu: 

a. Dasar Hukum (dari dan atau dalam) al-Qur’an 

1) QS al-Ḥasyr/59:18 

ن وا  ٱت ق وا  ٱللَّ   و   ام  ين  ء  ا ٱل ذ  أ يُّه 
َٰٓ ٱت ق وا  ٱللَّ  َۚ إ ن  ٱللَّ   ي   ٖۖ و  تۡ ل غ د  ا ق د م  لۡت نظ رۡ ن فۡسٞ م 

ل ون   ا ت عۡم  ب ير ُۢ ب م   خ 
Terjemahnya: 

Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendak setiap 

diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa 

depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.54 

                                                           
53Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan, h.. 251-252. 

54Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 799. 
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 Ayat tersebut menjelaskan bahwa seyogyanya orang-orang beriman 

menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kehidupan di hari esok, baik 

di dunia maupun akhirat kelak.  

2) QS al-Māidah/5:1 

ا ي تۡل ى   م  إ لَّ  م  ة  ٱلۡأ نۡع   يم  ل تۡ ل ك م ب ه  ا  أ وۡف وا  ب ٱلۡع ق ود َۚ أ ح  ن وَٰٓ ام  ين  ء  ا ٱل ذ  أ يُّه 
َٰٓ ي  

يد   ا ي ر  م ٌۗ إ ن  ٱللَّ   ي حۡك م  م  ر  أ نت مۡ ح  يۡد  و  ل  ي ٱلص  ح  ل يۡك مۡ غ يۡر  م   ع 
Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan 

bagimu binatangternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya.55 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyempurnakan akad, menepati 

janji, menghalalkan binatang ternak –kecuali beberapa jenis yang diharamkan 

sebagaimana yang diterangkan- kemudian diharamkan binatang-binatang 

buruan bagi orang yang sedang melakukan ihram. Menurut zahir ayat tersebut, 

wajib menepati segala janji itu, perjanjian apa pun bentuk dan coraknya, asal 

tidak bertentangan dengan (ketentuan) al-Qur’an dan Hadis. Jika segala akad 

dan perjanjian bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis itu (ter)tolak, tidak 

wajib ditepati, bahkan haram melaksanakan dan menepatinya. 56 

3) QS al-Nisā’/4:58 

ك مۡت م ب يۡن  ٱلن اس   إ ذ ا ح  ا و  َٰٓ أ هۡل ه  ت  إ ل ى  ن   دُّوا  ٱلۡأ م   ك مۡ أ ن ت ؤ  ر  ۞إ ن  ٱللَّ   ي أۡم 

ظ ك م ب ه   ا ي ع  م  وا  ب ٱلۡع دۡل َۚ إ ن  ٱللَّ   ن ع  يرٗا أ ن ت حۡك م  ا ب ص  يع ُۢ  َۦٌٰٓۗ إ ن  ٱللَّ   ك ان  س م 
 

                                                           
55Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141. 

56Syaikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, Edisi I (Cet. I; Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 327-329. 
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Terjemahnya: 

  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia, hendak-lah dengan adil …”57 

 Ayat ini termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam persoalan 

hukum syariat. Menurut zahir ayat ini khitab-nya ditujukan kepada segenap 

umat Islam, yang berhubung dengan amanat. Yang dimaksud dengan 

“hukumlah dengan adil” adalah dengan hukum yang berdasarkan kepada al-

Qur’an dan Hadis, karena hukum yang berdasarkan kepada pemikiran semata-

mata bukanlah hukum yang sah. Kalau tidak didapat dalam al-Qur’an dan 

Hadis, (maka) boleh (bahkan diwajibkan) untuk berhukum dengan jalan ijtihad 

seorang hakim, yang mengetahui dengan baik hukum Allah dan Rasul-Nya.58 

4) QS al-Māidah/5:90 

نۡ  جۡسٞ م   م  ر 
ٱلۡأ زۡل   اب  و  ٱلۡأ نص  ر  و  يۡس  ٱلۡم  مۡر  و  ا ٱلۡخ  ا  إ ن م  ن وَٰٓ ام  ين  ء  ا ٱل ذ  أ يُّه 

َٰٓ ي  

ن  ف ٱجۡت  
ل  ٱلش يۡط   ون  ع م   ن ب وه  ل ع ل ك مۡ ت فۡل ح 

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah perbuatan-perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat  

keberuntungan.59 

 Sebagaimana zahir ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ayat tersebut 

membicarakan ketentuan hukum seputar empat aspek persoalan yang terjadi 

                                                           
57Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahny, h. 113. 

58Syaikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, Edisi I, h. 279-280. 

59Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 163. 
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pada masyarakat Islam pada masa itu, juga pada masa-masa sekarang ini, 

yakni larangan (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, bahwa perbuatan yang demikian adalah 

termasuk perbuatan syaitan yang mendatang kerugian.60 

5) QS al-Baqarah/2 : 278-280 

ا أ يُّه 
َٰٓ ين   ي   ن وا   ٱل ذ  ام  ن   ٱللَّ    ٱت ق وا  ء  ا ب ق ي  م  وا  م  ذ ر  ا  و  َٰٓ ب و  ن ين   ٱلر   ؤۡم  إ ن ك نت م مُّ

ن   ف إ ن ٨٧٢ رۡب  م   س ول ه   ٱللَّ   ل مۡ ت فۡع ل وا  ف أۡذ ن وا  ب ح  ر  إ ن ت بۡت مۡ ف ل ك مۡ  ٖۦۖ و  و 

ون   لَّ  ت ظۡل م  ون  و  ل ك مۡ لَّ  ت ظۡل م  ء وس  أ مۡو   إ ن ٨٧٢ر  ة   و  ك ان  ذ و ع سۡر 

أ   َۚ و  ة  يۡس ر  ة  إ ل ى  م  ر  ون  ف ن ظ  يۡرٞ ل ك مۡ إ ن ك نت مۡ ت عۡل م  د ق وا  خ    ٨٢٢ن ت ص 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. Dan jika kamu 

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

tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang 

berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh samapai 

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu 

lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.61 

 Ayat ini mengandung hukum perintah untuk meninggalkan sisa riba 

dikaitkan dengan konsekuensi keimanan. Artinya bahwa termasuk komitmen 

keimanan seseorang adalah meninggalkan sisa riba. Lalu kemudian 

menginformasikan bahwa jikalau orang yang pernah melakukan atau memakan 

harta riba dalam transaksi jual beli(nya) bertaubat, maka ketentuan hukum lain 

berlaku, yakni pokok harta(nya) tetap menjadi miliknya.  

 Dalam tataran praktisnya, jika ada transaksi utang piutang, sementara 

orang yang mengutang belum sempat membayar ketika jatuh tempo, tidak 

                                                           
60Syaikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, Edisi I, h. 389-393. 

61Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 58-59. 
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dibenarkan untuk membebankan “bunga” sebagai sanki atas keterlambatannya, 

tetapi dituntut untuk memberikan tambahan waktu sampai tiba saat orang yang 

berhutang berkelapangan untuk membayarnya. Dalam kondisi demikian, orang 

yang memberikan pinjaman itu menyedekahkan sebagian atau semua utang 

jauh lebih baik lagi. 

 Soalnya Allah swt. Telah mengecam mereka yang melakukan 

tambahan pembayaran karena keterlabatan membayar utang ketika jatuh 

tempo. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai 

tambahan pembayaran karena tempo.62 

6) QS al-Nisā’/4 : 29 

ا أ يُّه 
َٰٓ ين   ي   ل ك م ب يۡن ك م ب   ٱل ذ  ا  أ مۡو   ن وا  لَّ  ت أۡك ل وَٰٓ ام  ل  ء  ط  ة  ع ن  ٱلۡب   ر  َٰٓ أ ن ت ك ون  ت ج   إ لَّ 

لَّ   نك مَۡۚ و  اض  م   ا  أ نف س ك مَۡۚ إ ن  ت ر  يمٗا  ٱللَّ    ت قۡت ل وَٰٓ ح   ك ان  ب ك مۡ ر 
Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali berupa perdagangan 

yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.63 

 Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau 

hartanya sendiri dengan jalan batil, yang tidak ada haknya. Memakan harta 

sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat 

(dan dosa). Sementara memakan harta orang lain dengan jalan batil ada 

berbagai cara, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, 

menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta 

orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga segala jual beli yang 

                                                           
62Syaikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, Edisi I, h. 164-168. 

63Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 
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dilarang syara’, kecuali perniagaan. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa 

orang diperbolehkan untuk memakan harta orang lain dengan jalan hibah, 

sedekah, dan lain sebagainnya.64 

7) QS al-Māidah/5 : 2 

ن و...  لَّ  ت ع او  ٖۖ و  ى  ٱلت قۡو  ن وا  ع ل ى ٱلۡب ر   و  ت ع او  ٱت ق وا  و  ن َۚ و  ٱلۡع دۡو   ثۡم  و  ا  ع ل ى ٱلۡإ 

ق اب   يد  ٱلۡع    ٨ٱللَّ  ٖۖ إ ن  ٱللَّ   ش د 
Terjemahnya: 

  Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebai-an dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.65 

 Ayat ini merupakan prinsip dasar dalam syariat Islam. Di mana 

dijelaskan hukum tolong menolong, yakni umat Islam diperintahkan untuk 

saling tolong menolong dalam kebaikan, dan dilarang untuk saling tolong 

menolong dalam hal dosa dan kemaksiatan. 

b. Dasar  Hukum (dari dan atau dalam) al-Hadis 

1) HR. Muslim dari Abī Hurairah 

 ى الل  ل  ص   الل   ول  س  ر   ن  ، ع   ه  ن  ع   الل   ي  ض  ر   ة  ر  ي  ر  ي ه  ب  أ   ن  ع   

 ج  ر  ا ف  ي  ن  الدُّ  ب  ر  ك   ن  م   ة  ب  ر  ك   م  ل  س  م   ن  ع   ج  ر  ف   ن  م   ال  ، ق   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع  

 ام  اد  ا م   د  ب  ع  ال   ن  و  ي ع  ف   الل  و   ة  ام  ي  ق  ال   م  و  ي   ب  ر  ك   ن  م   ة  ب  ر  ك   ه  ن  ع   الل  

ه  ي  خ  أ   ن  و  ع   يف    د  ب  ع  ال  
66  

 

                                                           
64Syaikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, Edisi I, h. 258-260. 

65Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141. 

66Abȗ Ḥusain Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairi al-Naisaburi, Ṣaḥīh Muslim, Jilid IV 

(Kerajaan Arab Saudi: Riāsatu Iḍaraati al-Buhūts al-Ilmiyyah wa al-Iftaa’i wa ad-Da’wati wa 

al-Irsyād, 1980), h. 2074. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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Artinya: 

 Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, 

Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah 

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 

saudaranya. 

 Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menolong sesama muslim, 

meringankan beban dan melepaskan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di 

dunia ini dengan mendapat imbalan berupa ditolong dan dilepaskan 

kesulitannya oleh Allah di dunia dan akhirat kelak. 

2) HR. Muslim dari Nu’mān ibn Basyīr 

ير  ع ن    ان  ب ن  ب ش  ل ى اللَّ   ع ل ي ه  النُّع م  س ول  اللَّ   ص  ، ق ال  : ق ال  ر 

ل م   س  ،  و  م  ه  م  اح  ت ر  ، و  م  ت ع اط ف ه  ، و  م  ه  اد   ن ين  ف ي ت و  م  ؤ  ث ل  ال م  ث ل  م  م 

س د  ب الس ه ر   و  ت د اع ى س ائ ر  ال ج  ن ه  ع ض  ت ك ى م  ، إ ذ ا اش  س د  ال ج 

ى م  ال ح   67)رواه مسلم عن النعمان بن بشير (و 
Artinya: 

Perumpamaan orang beriman dalam kasih sating, saling mengasihi dan 

mencintai bagaikan tubuh (yang satu); Jikalau satu bagian menderita 

sakit maka bagian lain kan turut menderita. 

 Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim dengan muslim 

yang lain ibarat satu stu, di mana jika ada sebagian dari saudar-saudara mereka 

yang mengalami musibah dan kesulitan maka mereka pun ikut serta 

merasakannya. 

3) HR. Muslim dari Abī Mūsā al-Asy’āri 

                                                           
67Abȗ Ḥusain Muslim ibn al-Hajāaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Ṣaḥīh Muslim, Jilid IV, 

h. 1999. 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1733
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1733
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 عن النبي صلى الل عليه وسلم قالأبي موسى عن أبيه  
ا ه  ب ع ض  ن  ك ال ب ن ي ان  ي ش دُّ ب ع ض  م  ؤ  ن  ل ل م  م  ؤ  ال م 

رواه مسلم عن  (68

 )أبي موسى
Artinya: 

Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, 

satu bagian mnguatkan bagian yang lain. 

 Senada dengan hadis sebelumnya di atas, dalam hadis ini disebutkan 

bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain ibarat satu stu, di mana jika 

ada sebagian dari saudar-saudara mereka yang mengalami musibah dan 

kesulitan maka mereka pun ikut serta merasakannya. 

4) HR. Tirmiḋī dari ‘Amr bin ‘Auf 

َ  ا  ا ن ث  د  ح   ا ن ث  د  ح  ي د  ق  ع  ال   ر  ام  ع   و  ب  أ  ا ن ث  د  ح   ل  لا  خ  ل  ا   ي   ل  ع   ن  ب   ن  س  لح 

 ه  د   ج   ن  ع   ه  ي  ب  أ   ن  ع   ي  ن  ز  الم   ف  و  ع   ن  و ب  ر  م  ع   ن  ب   الل   د  ب  ع   ن  ب   ير  ث  ك  

ن  ع ل ى  ال  ق   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ى الل  ل  ص   الل   ول  س  ر   ن  أ   و  ل م  س  ال م  و 

ا ر  ل  ح  لا لَّ  أ و  أ ح  م  ح  ر  طا  ح  م  إ لَّ  ش ر  ه  ط  و  رواه الترمذى ) ما .ش ر 

 69(عن عمر بن عوف
 

Artinya: 

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 

 Hadis di atas menjelaskan bahwa umat Islam harus memenuhi syarat-

syarat dan atau janji-janji yang telah dibuat dengan penuh konsistensi dan 

                                                           
68Abȗ Ḥusain Muslim ibn al-Hajāaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Ṣaḥīh Muslim, Jilid IV, 

h. 1999. 

69Abū ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa at-Tirmiżi, Jaami’ at-Tirmżzi 

(Cet. I; Ar-Riyāḍ: Dār al-Salam, 1999), h. 326. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11012&idto=11013&bk_no=52&ID=3374#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14161
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14797
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2509#docu
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akuntabilitas, kecuali syarat-syarat dan atau janji-janji dalam hal yang tidak 

dibenarkan oleh syariat. 

5) HR. Bukhārī-Muslim dari ‘Umar bin Khaṭṭāb 

 ه  ن  ع   الل   ي  ض  ر   اب  ط  خ  ال   ن  ب   ر  م  ع   ص  ف  ي ح  ب  أ   ين  ن  م  ؤ  م  ال   ر  ي  م  أ   ن  ع  

ا  ول  ق  ي   م  ل  س  و   يه  ل  ع   الل   لى  ص   الل   ول  س  ر   ت  ع  م  : س   ال  ، ق   إ ن م 

ى... ا ن و  ئ  م  ر  إ ن ما  ل ك ل   ام  ال  ب الن ي ت  و  م  رواه البخارى )الأ  ع 

 70(مسلم عن عمر بن الخطاب
Artinya: 

Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan 

mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannnya. 

 Hadis ini menjelaskan bahwa segala bentuk perbuatan mukallaf 

tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai 

dengan apa yang diniatkan. Hadis ini menjadi basis dalam persoalan ibadah 

sekaligu muamalah, tentu dengan ketentuan-ketentuan turunan lainnya, berupa 

syarat-syarat beserta rukun yang berada di dalam perbuatan tersebut. 

6) HR. Muslim, Tirmiżi, Nasā’i, Abū Dāud, dan Ibnu Mājah dari Abī 

Hurairah 

عن عبد العزيز بن محمد حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا 

ن ه ى  قالأبي هريرة عن الأعرج عن أبي الزناد عن عبيد الل 

ر   م  ع ن  ب ي ع  ال غ ر 
س ل  ل ي ه  و  ل ى الل  ع  ل  الل  ص  س و  رواه مسلم )ر 

 71(والترمذى والنسائى وأبوداود وان ماجه عن أبى هريره
Artinya: 

                                                           
70Abū Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah 

al-Bukhārī, Ṣaḥīh Bukhari (Cet. V; Bairut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), h. 13. 

71Abū Daud Sūlaiman ibn al-As’as, Sunan Abū Daud, Juz 3 (Cet. I; Riyaaḍ: Dār ibn 

Hazm, 1997), h. 435. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16379
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16379
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16524
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11863
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11863
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13723
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13723
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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“Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. 

Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu 

Hurairah) 

 Hadis ini menjadi prinsip penting dalam transaksi jual belim, di mana 

syariat sangat melarang keras dalam melakukan transaksi jual beli ada 

mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), karena masing-masing pihak 

dalam transaksi jual beli memiliki hak, di antara transparansi sistem, 

mekanisme dan jenis barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada pihak 

yang dirugikan, apalagi belakangan ini nyaris sistem jual beli tidak begitu 

memperhatikan etika jual beli yang dijelaskan dalam syariat Islam. 

7) HR. Bukhārī 

. إ اء  س ن ك م  ق ض  ك م  أ ح  ي ر  ن  خ   72(رواه البخارى)َ 
Artinya: 

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik 

dalam pembayaran hutangnya.” (HR. Bukhari) 

 Hadis ini merupakan prinsip lain yang tidak kalah penting juga dalam 

fikih muamalah, khususnya terkait dengan transaksi utang piutang. Bahwa 

hadis ini menjelaskan termasuk karakteristik orang yang terbaik dari kalangan 

umat ini adalah yang memiliki tingkat perhatian dan kepedulian dalam 

membayar utangnya. 

8) HR. Ibnu Majah dari ‘Ubādah ibn Ṣāmit 

                                                           
72Abu Abdillah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn al-Bardizbah 

al-Bukhariy, Ṣahih Bukhari, h. 414. 
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 ن  ، ع   يد  ل  و  ال   ن  ى ب  ي  ح  ي   ن  ب   اق  ح  س  إ  ا ن ث  د  ، ح  ة  ب  ق  ع   ن  ى ب  وس  م  ا ن ث  د  ح  

ر   م  ل  س  و   يه  ل  ع   ى الل  ل  ص   الل   ول  س  ر   ن  أ   ت  ام  الص   ن  ب   ة  اد  ب  ع   ر  لَّ  ض 

ار   ر  لَّ ض  رواه ابن ماجه عن عباده بن الصامت, وأحمد عن )و 

 73(ابن عياش, ومالك عن يحيى
Artinya: 

 “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 

riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya) 

 Hadis ini juga merupakan prinsip umum yang menjelaskan bahwa tidak 

boleh melakukan suatu tidak hukum yang membahayakan diri sendiri dan 

terlebih-lebih lagi bagi orang lain. 

c. Dasar Hukum (dari dan atau dalam) Kaidah Fikih 

ا ه  ي م  ر  ة  إ لَّ  أ ن  ي د ل  د ل ي ل  ع ل ى ت ح  ب اح  ت  الإ   لا  ع ام  ل  ف ى ال م   74الأ  ص 

Artinya: 

 “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya.” 

 Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apapun bentuk dan 

modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang 

secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelisihi konsep 

aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada. Ketika ada akad transaksi 

keuangan kontemporer, dan tidak ada dalil yang melarangnya atau akad ini 

                                                           
73Abū Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiinih ibn Majah, Sunan ibn Majah, Juz 

2 (Bairut Libanon: Dār Ihyaa’i ath-Thurats al-Arabi, t. tt.), h. 784. 

74Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaym, Al-Asybāh waal-Naḍir ‘alā Mazḥāb Abū 

Ḥanifah an-Nu’mān (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1993), h. 66. 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17177
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=63
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=63
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tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada, maka akad 

transaksi ini mubah (boleh)    ك ان م  ر  ي د ف ع  ب ق د ر  الإ   ر   segala mudharat harus) الض 

dihindarkan sedapat mungkin). 

 Kaidah tersebut sebenarnya adalah hadis. Dalam perkembangannya 

dibakukan menjadi kaidah fikih. Makna dari kaidah ini adalah tidak boleh ada 

bahaya dan tidak boleh menimbulkan madharat (bahaya) tanpa alasan yang 

dibenarkan dalam syariat. Ada juga yang mengatakan, dharar ialah 

memudharatkan orang lain yang tidak pernah melakukan hal yang sama 

padanya, sedang dhirâr ialah membuat kemudharatan terhadap orang lain yang 

pernah melakukan hal yang sama padanya (membalas) dengan cara yang tidak 

diperbolehkan. 

3. Prinsip-prinsip Asuransi 

 Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar pijakan setiap masalah yang 

timbul dalam kontrak asuransi. Pada asuransi konvensional, terdapat 5 (lima) 

prinsip asuransi yang disebut pula dengan doktrin asuransi. 

a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable risk) 

 Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan 

antara peserta/tertanggung dengan objek pertanggungan/pihak yang 

dipertanggungkan. Peserta/tertanggung dianggap mempunyai kepentingan 

yang insurable jika ia (mereka) akan mengalami kerugian bila objek/pihak 

yang dipertanggungkan mengalami musibah. Kepentingan dapat timbul 

karena: 
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1) Hubungan keluarga: suami dengan istri, anak, orang tua (ahli waris 

sesuai dengan hukum faraidh); 

2) Hubungan bisnis: perusahaan dengan karyawan, kreditor dengan 

debitor; 

3) Kepemilikan: pemilik kendaraan dengan kendaraannya; 

4) Kuasa orang lain: bengkel dengan kendaraan yang diperbaikinya; 

5) Karena Undang-Undang: tanggung jawab hotel terhadap tamunya. 

 Jika ternyata tertanggung tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak 

berhak memperoleh santunan (ganti rugi). 

b. Iktikad baik (utmost good faith) 

 Prinsip ini maksudnya adalah bahwa para pihak yang melakukan 

kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beriktikad baik 

yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukan keterbukaan. 

c. Pergantian kerugian (iindemnity) 

 Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi/santunan bila terjadi 

musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan posisi 

keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi 

peristiwa musibah. Dengan prinsip ini tertanggung tidak dimungkinkan 

mendapat keuntungan dari penanggung. 

d. Sebab Aktif (proximate cause) 

 Inti dari prinsip ini adalah sebab aktif, efisien yang mengakibatkan 

terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, 

diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. 
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Sebagai contoh kasus klaim kecelakaan diri: seseorang mengendarai mobolnya 

di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan 

terbalik. Akibartnya korban luka para dan dibawa ke rumah sakit. Tidak lama 

kemudian korban meninggal dunia. 

e. Pengalihan hak (sobrogasi) 

 Bilamana penanggung telah membayar santunan ganti nrugi kepeda 

tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut 

tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang 

bertanggung jawab/yang bersalah (pihak ketika) bealih ke pihak penanggung.75 

Pada dasarnya kelima prinsip asuransi konvensional di atas bisa 

diterima dan diberlakukan juga pada asuransi syariah. Namun, dalam asuransi 

syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip tambahan lagi penting, yaitu: 

a. Prinsip ikhtiar dan berserah diri 

b. Prinsip saling membantu dan bekerja sama. Pasuransi syariah mengubah 

kontrak di mana seluruh peserta adalah pihak yang menanggung resiko 

bersama, bukan perusahaan.  

c. Prinsip saling melindung dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan 

dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam 

transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. 

                                                           
75Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan, h..261-264. 
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d. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelolah oleh 

perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

syariah.76 

 Selain itu, AAOIFI dalam Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa asuransi 

syariah dibangun di atas beberapa prinsip yang sesuai dengan syariah dan 

mesti dicantumkan dalam anggaran dasar badan dana, yaitu: 

a. Hibah bersifat mengikat. Harus dicantumkan dalam anggaran dasar bahwa 

setiap peserta memberikan hibah untuk badan dana. Dana dan laba 

digunakan untuk ganti rugi atas klaim peserta. 

b. Perusahaan pengelola wajib memiliki dua rekening yang satu sama 

lainnya tidak ada kaitannya, yaitu rekening khusus miliki perusahaan dan 

rekening khusus milik badan dana. 

c. Perusahaan pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil. Dan 

pada saat perusahaan itu ditunjuk untuk mengembangkan dana yang 

terhimpun maka perusahaan juga bertindak sebagai mudharib. 

d. Aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis, bukan 

perusahaan, begitu juga defisit ditanggung oleh badan dana. 

e. Pada saat asuransi dilikuidasi maka seluruh aset dan dana tersisa 

disalurkan untuk kepentingan sosial. 

f. Sebagian pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola. 

                                                           
76Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan, h.. 264-266. Bandingkan 

dengan Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik, 

h. 316. 
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g. Asuransi syariah wajib komitmen menerapkan ajaran Islam dalam setiap 

kegiatan usaha dan investasinya dan tidak boleh menanggung risiko atas 

perbuatan haram atau tujuan-tujuan yang diharamkan. 

h. Pengangkatan dewan pengawas syariah asuransi. Fatwa yang dikeluarkan 

dewan syariah mengikat dan wajib dipatuhi perusahaan pengelola, juga 

harus ada auditor syariah dalam struktur kepengurusan perusahaan.77  

4. Macam-macam Asuransi  

 Untuk konteks Indonesia, asuransi dapat dibagi menjadi beberapa 

macam-macam, yaitu: 

a. Asuransi ditinjau dari fungsinya 

 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian, jenis perasuransiaan meliputi: 

1) Asuransi kerugian (non life insurance/general insurance) 

 Yaitu usaha yang mebmberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko 

atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak 

ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi 

kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam 

bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi. Usaha asuransi kerugian 

di Indonesia antara lain: a) asuransi kebakaran; b) asuransi pengangkutan; dan 

c) asuransi aneka, yaitu asuransi kerugian yang meliputi antara lain asuransi 

kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan bermotor, asuransi kecelakaan diri, 

                                                           
77Lihat Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, h. 299. 
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uang dalam pengangkutan, uang dalam penyimpangan, kecurangan, dan 

sebagainya. 

2) Asuransi jiwa (life insurance) 

 Adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam 

penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya 

seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa ini terdiri dari:  

a) Asuransi jiwa biasa, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan 

yang umum dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa; 

b) Asuransi rakyat, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang 

berpenghasilan kecil, seperti buruh, nelayan, karyawan rendah, dan 

sebagainya; 

c) Asuransi kumpulan, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pegawai 

pemerintah/swasta, para buruh yang jumlahnya lebih dari 3 (tiga) orang; 

d) Asuransi dunia usaha, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pejabat dan 

karyawan perusahaan negara maupun swasta dan pemilik perusahaan; 

e) Asuransi orang muda, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi orang-orang 

muda yang telah mempunyai penghasilan; 

f) Asuransi keluarga, yaitu asuransi yang diperuntukkan untuk memberikan 

ketentraman kehidupan ekonomi keluarga; 

g) Asuransi kecelakaan, yaitu asuransi yang ditujukan untuk melindungi diri 

dari kecelakaan, melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja, dan 

melindungi diri dari kecelakaan akibat pengangkutan darat, laut dan 

udara.. 
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3) Reasuransi (reinsurance) 

 Yaitu suatu sistem penyebaran resiko di mana penanggung 

menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya 

kepada penanggung yang lain. Pihak yang menyerahkan pertanggungan 

disebut ceding company, sedangkan pihak yang menerima pertanggungan 

disebut reinsurer. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan 

jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh 

perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. 

b. Asuransi ditinjau dari polis dasar 

 Asuransi ditinjau dari polis dasarnya terbagi empat, yaitu antara lain 

sebagai berikut: 

1) Asuransi berjangka (term life insurance), yaitu asuransi yang 

menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan 

kesepakatan, misalnya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Pada 

polis asuransi ini tidak ada unsur tabungan, hanya ada unsur 

perlindungan selama polisnya berlaku. Polis ini nilainya paling rendah 

dibanding dengan jenis polis asuransi lainnya. 

2) Asuransi seumur hidup (whole life insurance), yaitu asuransi yang 

menyediakan jasa asuransi jiwa untukseumur hidup pemegang polis 

yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun. Polis ini 

merupakan polis perlindungan bagi keluarga karena penanggung akan 

memberikan sejumlah uang kepada ahli waris hanya bila peserta 

meningga dunia sampai di usia berapapun. Polis ini terbagi dua, yaitu 
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polis yang murni dan polis yang mengandung tabungan. Yang murni 

bila peserta meninggal dunia dalam masa berlakunya polis, maka ahli 

warisnya tidak memperoleh apa-apa. Sedangkan polis yang 

mengandung unsur tabungan/investasi, maka ahli waris akan 

memperoleh benefit sesuai dengan sejumlah uang yang ditetapkan 

ketika polis ditutup. 

3) Asuransi dua manfaat (endowment), yaitu kontrak asuransi jiwa yang 

masa berlakunya dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 

lebih  atau mencapai usia tertentu misalnya 65 tahun sebelum peserta 

meninggal dunia. 

4) Asuransi unit investasi (unit linked), yaitu satu bentu investasi kolektif 

yang ditawarkan melalui polis asuransi. Polis asuransi ini menawarkan 

perlindungan, keuntungan dan fleksibilitas dalam berinvestasi. 

c. Asuransi ditinjau dari aspek kepemilikan 

 Asuransi ditinjau dari polis dasarnya terbagi empat, yaitu antara lain 

sebagai berikut: 

1) Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang 

dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dan tetap dalam naungan 

pemerintah. 

2) Asuransi milik pemerintah, yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya 

dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh badan berwenang dalam 

kepemerintahaan. 
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3) Asuransi milik perusahaan asing, yaitu perusahaan asuransi yang 

kepemilikannya adalah dari negara lain yang beroperasi dalam negeri 

Indonesia. 

4) Asuransi milik campuran, yaitu perusahaan asuransi yang saham dan 

kepemilikannya milik beberapa pihak, baik pihak swasta maupun 

pemerintah. 

d. Asuransi ditinjau dari segi pelaksanaannya 

 Asuransi ditinjau dari polis dasarnya terbagi dua, yaitu antara lain 

sebagai berikut: 

1) Asuransi sukarela, yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela dan 

semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan 

terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan. 

2) Asuransi wajib, yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh 

pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.78 

5. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah 

 Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian 

ekonomi Islam secara umum. Olehnya, asuransi syariah harus tunduk kepada 

aturan-aturan syariah. Adapun perbedaan asuransi syariah dan asuransi 

konvensional adalah sebagai berikut: 

                                                           
78Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan, h.. 267-269. 



64 
 

a. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang bertugas 

mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. 

DSN ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. 

b. Akad pada asuransi syariah adalah akad tabarru’ (hibah) untuk hubungan 

sesama peserta di mana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong 

menolong (ta’awun). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan 

asuransi digunakan akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), 

mudharabah musyarakah, wakalah bil ujrah (perwakilan), wadiah 

(titipan), syirkah (berserikat) sedangankan asuransi konvensional akad 

berdasarkan (lebih mirip) jual-beli (tabadduh). 

c. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (mudharabah), 

bersih dari gharar, maysir, dan riba. Sedangkan pada asuransi 

konvensional memakai bunga  sebagai landasan perhitungan investasinya. 

d. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. 

Perusahan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara 

syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari 

nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas 

menentukan alokas investasinya. 

e. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus 

seperti yang terdapat dalam asuransi konvensional. Jika pada masa 

kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin 

mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang 
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dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah 

diniatkan untuk tabarru’. 

f. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru 

seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan 

dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta 

bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran 

klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan. 

g. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan 

dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan proporsi yang 

telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh 

keuntungan menjadi hak milik perusahaan. 

h. Asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk, di mana terjadi 

proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. 

Sedang pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah transfer of risk, 

di mana terjadi pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. 

i. Asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi cash basis yang 

mengakui apa yang telah ada. Sedangkan asuransi konvensional 

menggunakan sistem akuntansi accrual basis yang mengakui aset, biaya, 

kewajiban yang belum ada, padahal belum tentu terealisasikan. 

j. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan 

yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensioanl tidak.79 

6. Ciri-Ciri Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah 

                                                           
79Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan, h.. 266-268. 
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 Karena secara prinsipil asuransi konvensional berbeda (jauh) dengan 

asuransi syariah, maka secara otomatis keduanya memiliki ciri-ciri yang 

membedakan satu dengan lainnya. 

a. Asuransi Konvensional 

 Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, di antaranya 

adalah: 

1) Akad asuransi konvensional adalah akad mulzim atau perjanjian yang 

wajib dilaksanakan bagi kedua bela pihak, yakni pihak penanggung dan 

pihak tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung 

membayar premi-premi asuransi dan kewajiban penanggung membyar 

uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. 

2) Akad asuransi ini adalah akad mu’awadhah, yaitu akad yang di 

dalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari 

apa yang telah diberikannya. 

3) Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua 

belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan 

akad tidak mengetahui jumlah yang diberikan/jumlah yang diambil. 

4) Akad asuransi ini adalah akad idz’an (penundukan) pihak yang kuat 

adalah perusahan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat 

yang tidak dimiliki tertanggung.80 

b. Asuransi Syariah 

                                                           
80Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke 

Praktik, h. 312. 
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 Sementara asuransi syariah memiliki beberapa ciri pembeda dengan 

asuransi konvensional, yaitu: 

1) Akad asuransi syariah adalah akad tabbaru, yaitu sumbangan yang 

diberikan tidak boleh ditarik kembali. Jika tidak tabarru’, maka andil 

yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi 

peristiwa atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan 

kesepakatan, tidak boleh kurang ataupun lebih. Jika lebih maka 

dikembalikan adalah keuntungan hasil mudharabah bukan riba. 

2) Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib 

dilaksankan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika 

memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan 

kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin 

yang diberikan oleh seluruh peserta asuransi atau pengurus. 

3) Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat, karena semua 

keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin peserta. 

4) Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba. 

5) Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.81 

D. Kerangka Konseptual 

 Perkembangan sains dan teknologi mutaakhir pada akhirnya 

menghantarkan manusia pada pelbagai kemudahan-kemudahan, terkhusus 

terkait dengan asuransi. BPJS adalah produk sains dan teknologi yang 

                                                           
81Lihat Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke 

Praktik, h. 317. 
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dimaksud. Kehadirannya diharapkan dapat membantu dan menyejahterakan 

kehidupan manusia dalam menghadapi risiko-risiko yang tidak terpikirkan 

terjadi di masa yang akan datang. Namun bersamaan itu, kehadiran BPJS juga 

masih menyisihkan banyak persoalan, di antaranya terkait denga akad asuransi 

sosial yang digunakan di dalamnya. Banyak tanggapan pro kontra seputar 

kehadiran BPJS. Karena akad yang digunakan masih bersifat akad asuransi 

konvensional; mengandung gharar, maysir, dan riba’. Di antara ormas yang 

cukup aktif memberikan edukasi dalam bentuk “fatwa” adalah Wahdah 

Islamiyah melalui Dewan Syariahnya. 
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BPJS Kesehatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif.1 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kualitatif, adalah suatu penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada 

saat ini atau saat yang lampau.2 prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. 

Semenentara menurut Kirk dan Miller sebagai tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya.3 

                                                           

1Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Lihat:  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Cet. VI; 

Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9. 

2Nana Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 137. 

3Lihat Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1995), h. 62. 
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Intinya,  penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang 

diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi dan 

wawancara terhadap Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSy-WI) 

tentang status hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Yakni 

suatu jenis penelitian yang mencoba meneliti persoalan faktual yang bertalian 

dengan keputusan DSy-WI sebagaimana realitas sebenarnya dengan 

menggunakan seperangkat metode pendekatan tertentu. 

2. Lokasi dan Alasan Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Yang menjadi lokasi penelitian tesis ini adalah Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah yang bertempat dan berkedudukan di Makassar. 

b. Alasan Penelitian 

Adapun alasan memilih judul sekaligus lokasi penelitian adalah 

dikarenakan beberapa pertimbangan penting. Pertama, karena WI termasuk 

kategori organisasi masyarakat dan dakwah yang begitu aktif memberikan 

pandangan-pandangan keagamaan terhadap persoalan umat melalui pelbagai 

program yang dicanangkan di antaranya adalah melalui fatwa. Kedua, ada 

polemik seputar persoalan BPJS dan juga fatwa yang dikeluarkan 

mengenainya, sementara itu WI melalui DSy juga memberikan pandangan 

atasnya dalam bentuk Keputusan DSy, maka menarik untuk dilakukan 

penelitian terkait dengannya, mencakup Keputusan hatta pendekatan 

metodologis yang digunakan di dalamnya. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan4 syar’i, teologis normatif, yaitu 

suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan-peraturan normatif dalam 

bentuk Undang-Undang maupun serupa lainnya dalam melihat fenomena yang 

diteliti.5 Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekataan teologis 

normatis adalah suatu pendekatan yang menggunakan argumentasi-

argumentasi hukum Islam dalam melihat fenomena yang menjadi objek 

penelitian, yakni bagaimana argumentasi ketentuan hukum Islam dalam 

melihat dan menjelaskan fenomena yang diteliti. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.6 Dalam penelitian kualiatif, posisi 

informan sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga 

sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (key informn).7 Harus 

                                                           
4Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan 

dalam memahami sesuatu. Lihat: Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IX; Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2004), h. 28. 

5Dalam kebanykan buku bahkan tesis dan disertasi, biasanya pendekatan yuridis 

normatis hanya dibatasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pendekatan 

syar’i adalah pendekatan yang menggunakan al-Qur’an dan hadis yang merupakan sumber dan 

dali primer hukum Islam. Dalam konteks ini, peneliti lebih cenderung menggunakan 

pendekatan yuridis normatif bukan saja hanya bersifat perundang-undangan, tetapi juga hukum 

Islam. 

6Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  Dilengkapi dengan Contoh Proposal 

dan Laporan Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62. 

7Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial dan Agama (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 134. 
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Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang 

diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan tempat yang diteliti.8 

Penelitian ini, akan memggunakan data primer yang diambil dari 

sumber-sumber utama, yaitu orang-orang yang terhimpun dalam DS-WI 

termasuk di dalamnya salinan Keputusan DS-WI.  Data sekunder diambil dari 

sumber-sumber lain, yaitu tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan 

penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yakni metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan 

terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung.9 Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan 

secara langsung dengan tidak menggunakan alat untuk mendeteksi terhadap 

gejala-gejala subjek yang akan diteliti, sedangkan observasi tidak langsung 

adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, 

untuk dijadikan bahan analisa dalam menentukan hasil yang maksimal. 

                                                           
8Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama (Pontianak: 

STAIN Pontianak, 2000), h. 36. 

9Yatim Rianto, Metode Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), h. 96. 
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Dengan metode observasi ini, akan  diketahui secara nyata yang terjadi 

di lapangan, yang kemudian diharapkan mampu menangkap gejala terhadap 

suatu kenyataan (fenomena) sebanyak mungkin, mengenai apa yang diteliti.10 

Metode observasi dapat membantu terlaksananya kegiatan penelitian dengan 

baik. Metode ini, digunakan untuk memperoleh data tentang keputusan hukum 

mengenai BPJS. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahululan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan 

yang lebih mendalam.11 Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 

mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam 

menggunakan metode interview adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa subjek  adalah orang yang tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

                                                           
10Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Grafindo Pustaka 

Utama, 1997), h. 109. 

11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  h. 72. 
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peneliti. Proposal penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan 

semi terstruktur.12 

3. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

agenda dan sebagainya.13 Penelitian dengan menggunakan metode ini yaitu 

untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter, yang 

diperoleh dari kajian literatur, dokumentasi dan surat keputusan, jurnal, 

majalah dan surat kabar.\ 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat (yang digunakan) untuk 

memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi istrumen 

penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif 

sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

                                                           
12Wawancaran terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh, sehingga dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah dispakan.Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Lihat: Sugiyono, Memahami Penelitian 

Kualitatif, h. 73-74. 

13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. X; 

Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 206. 
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temuannya.14 Alat yang digunakan ini harus dipilih sesuai dengan jenis data 

yang diinginkan dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perekam suara dan kamera dan lain-

lain. 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, sehingga dapat ditemukan  suatu 

rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Untuk melaksanakan analisis 

data kualitatif, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.15  

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data 

yang dihimpun dari lapangan, yaitu pandangan masyarakat terhadap 

pembagian warisan bagi ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan 

berbanding sama, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti 

                                                           
14Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XIX; 

Bandung: 2014),  h. 222. 

15Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h.  92. 
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tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) 

mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 

observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek 

temuan penelitian. 

2. Penyajian Data 

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, 

mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikankemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.16 Pada tahap ini dilakukan 

perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk 

mengetahui hukum adat Bugis dan hukum Islam dalam menjawab kasus 

silariang (kawin lari).  

Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara 

deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 

2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan 

kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka 

dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan dan  sesuai  dengan alur penelitian. 

 

 

                                                           
16Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja 

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

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan 

bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk 

mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman 

peneliti.17Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.18 Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah 

diambil  dengan  data  pembanding teori tertentu, melakukan proses member 

check atau  melakukan  proses  pengecekan  ulang,  mulai  dari pelaksanaan 

pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian 

membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Proses ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai 

kebenaran data yang ditemukan di lapangan. Cara penulis dalam proses ini 

adalah dengan triangulasi. Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang 

digunakan yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.19 

                                                           
17Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama 

(Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71. 

18Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h.  99. 

19Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 165. 
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Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan 

data (cek ulang dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara 

ulang kepada dua atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sama, 

sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara berulang-ulang 

dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang 

berlainan.  Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informasi 

lainnya.  Adapun triangulasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil berikutnya 

2. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara 

berikutnya adalah penekanan dari hasil perbandingan, untuk mengetahui 

alasan-alasan terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses 

pengumpulan data. 
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BAB IV 

HUKUM BPJS KESEHATAN MENURUT DEWAN SYARIAH WAHDAH 

ISLAMIYAH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Singkat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

Keberadaan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak bisa dipisahkan dengan 

Wahdah Islamiyah, ia merupakan satu kesatuan yang integral. Karena keberadaan 

Wahdah Islamiyah sebagai organisasi massa (ormas) Islam yang lahir dan terbentuk 

pada era pasca reformasi1 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 

mayoritasnya umat Islam dengan membawa tujuan bergerak di bidang dakwah, 

pendidikan, sosial, muslimah, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup, tentu 

keberadaan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menjadi sangat penting dan berarti. 

Dari perspektif ini, keberadaan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bersamaan dengan 

keberadaan Wahdah Islamiyah itu sendiri. 

Wadah ini menghimpun para asatiżah yang memiliki kapabilitas ilmu syar’i 

yang berfungsi sebagai tempat konsultasi syariah atau hal-hal yang berkaitan dengan 

                                                           

1Dalam sejarahnya, Wahdah Islamiyah adalah metaformosis dari Yayasan Fathul Muim 

(YFM) yang berdiri pada 18 Juni 1988 M. Lalu pada tangga 19 Februari 1998 M YFM untuk pertama 

kalinya berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI). Dalam perkembangannya, khususnya 

ketika ada hajat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam (PTI), maka YWI menambah sebuah kata 

dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI). Pada Musyawarah YPWI 

ke-2 pada tanggal 1 Shafar 1422 bertepatan dengan 14 April 2002 M disepakati mendirikan organisasi 

massa (ormas) dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah. Sejak sat itulah YPWI yang 

merupakan cikal bakal berdirinya ormas Wahdah Islamiyah disederhanakan fungsinya sebagai 

lembaga yang mengelola pendidikan formal milik Wahdah Islamiyah. 
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syariat. Dalam pasal 8 ART Wahdah disebutkan fungsi dan tugas Dewan Syariah, 

yaitu lembaga yang memiliki fungsi pertimbangan, pengawasan, dan penetapan 

kebijakan syar’iyyah (ayat 1). Mengenai keanggotaan dewan ini disebutkan bahwa 

anggota-anggota dan ketua Dewan Syari’ah adalah kader organisasi yang berbasis 

ilmu syar’1 dalam berbagai disiplin keilmuan, dan memiliki pengetahuan hukum-

hukum Islam yang memadai (ayat 2). Dan anggota-anggota Dewan Syariah dipilih 

oleh muktamar dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh 

pimpinan muktamar (ayat 3). Dewan ini diberi tugas untuk melakukan sidang-sidang 

oganisasi yang lebih sering daripada Dewan Syura. Dalam ayat 4 disebutkan bahwa 

Dewan Syariah bersidang sedikitnya sekali dalam sebulan.2  

2. Wewenang dan Tupoksi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mempunyai tugas dan kewajiban untuk: a). 

Menjaga kemurnian organisasi dari segala bentuk penyimpangan syar’i, b). 

Memberikan bimbingan, pengayoman, dan transformasi nilai-nilai Islam kepada 

anggota, dan memberikan peran aktif dalam amar ma’ruf nahi munkar, c). 

Mengawasi jalannya aktivitas yang berlangsung dalam organisasi, d). Memberikan 

laporan tahunan kepada Sidang Majelis Organisasi.3 

                                                           
2Lihat Dokumen Muktamar Ke – III Wahdah Islamiyah Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah 

3Lihat Dokumen Muktamar Ke – III Wahdah Islamiyah Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah 
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Dewan Syariah memiliki sejumlah hak dan wewenang seperti disebutkan 

dalam ayat 5 pasal 8 bahwa Dewan Syariah mempunyai hak dan kewajiban, 1). 

Memberikan penilaian atau membatalkan segala keputusan pimpinan pusat yang 

bertentangan dengan syariat, 2). Memberikan masukan dan nasehat kepada pimpinan 

pusat baik diminta atau tidak, 3). Mendengarkan laporan tahunan pimpinan pusat, 4). 

Menyampaikan fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah syar’iyyah, 5). 

Menetapkan kebijakan-kebijakan syar’iyyah yang dapat mengikat organisasi.4  

Tugas dan kewenangan dewan ini lebih banyak bersifat pengawasan terhadap 

kinerja pimpinan Wahdah dan berpotensi mem-veto kebijakan pimpinan harian 

Wahdah apabila kebijakan itu dianggap tidak memenuhi kaidah syariat. Dalam hal 

tertentu, dewan ini berfungsi sebagai struktur yang memberikan fatwa-fatwa agama 

kepada anggota dan umat. 

3. Struktur Kepengurusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

SUSUNAN PENGURUS  

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH 

PERIODE 1437-1442 H/ 2016-2021 M 

KomisiTetap (PengurusHarian) : 

Ketua: H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. 

Wakil Ketua: H. Ahmad Hanafi, Lc, M.A. 

Sekretaris: H. Harman Tajang, Lc, M.H.I. 

Wakil Sekretaris: H. Marzuki Umar, Lc. 

Bendahara: H. Ayyub Subandi, Lc. 

                                                           
4Lihat Dokumen Muktamar Ke – III Wahdah Islamiyah Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah 
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Anggota Komisi Tetap : 

a. H. Bahrunnida’ Amin, Lc. 

b. Ir. H. Muhammad Taufan Djafry, Lc, M.H.I. 

c. H. Fadhlan Akbar, Lc, M.H.I. 

a. H. Bahtiar Bahri, Lc. 

b. Ronny Mahmuddin, Lc, M.A. 

c. Muhammad Nirwan Idris, Lc, M.H.I. 

d. Asri Muh. Saleh, Lc., M.A. 

e. H. Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc. 

f. H. Tyas Riskiadi, Lc. 

g. H. Muhammad Yusuf Mantasya, Lc. 

Komisi A : Bidang Aqidah dan Pemikiran 

a. H. Fadhlan Akbar, Lc, M.H.I. (Ketua) 

b. H. Bahtiar Bahri, Lc. (Sekretaris) 

c. H. Mukran H. Usman, Lc, M.H.I. 

d. H. Hirwan Laba, Lc. 

Komisi B : Bidang Ibadah 

a. Ronny Mahmuddin, Lc, M.A. (Ketua) 

b. Muhammad Nirwan Idris, Lc, M.H.I (Sekretaris) 

c. H. Muhammad Yusuf Mantasya, Lc. 

d. H. Sofyan Nur, Lc. 

Komisi C : Bidang Muamalat & Ahwal Syakhshiyah 

a. Asri Muh. Shaleh, Lc., M.A. (Ketua) 

b. H. Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc (Sekretaris) 

c. H. Tyas Riskiyadi, Lc. 

d. Abd. Munawwir, Lc. 

Komisi D : Bidang Ru’yah & Falakiyah 

a. H. Sirajuddin Qasim, Lc. (Ketua) 

b. H. Dhiyaul Haq, Lc. (Sekretaris) 

c. H. Hendra Wijaya, Lc. 

d. Syandri Sya’ban, Lc 

Komisi E : Bidang Usrah dan Ukhuwah 

a. H. Bahrunnida’ Amin, Lc. (Ketua) 

b. Ir. H. Muh. Taufan Djafri, Lc, M.H.I (Sekretaris) 

c. H. Muh. Ihsan Zainuddin, Lc, M.Si. 
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d. H. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I. 

 

Anggota Pleno Dewan Syariah: 

a. Seluruh pengurus harian dan komisi 

b. Dr. H. Rahmat Abd. Rahman, Lc, M.A. 

c. H. Muhammad Ikhwan Jalil, Lc, M.H.I. 

d. H. Jahada Mangka, Lc, M.A. 

e. H. Syaiful Yusuf, Lc. 

f. H. Usman Laba, Lc. 

g. H. Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A. 

h. H. Salahuddin Guntung, Lc, M.A 

i. H. Ilham Jaya, Lc., M.A. 

j. H. Aswanto M. Takwi, Lc. 

k. H. Eko Misbahuddin, Lc, M.A. 

l. H. Muhammad Said Saad, Lc. 

m. H. Nurihsan Muh. Idris, Lc. 

n. H. Ishak Bakari, Lc., M.Fil.I. 

o. H. Akrama Hatta, Lc, M.H.I 

p. H. Lukmanul Hakim, Lc. 

q. H. Zamakhsyari Dhofir, Lc. 

r. H. Muhammad Hatta Rajawah, Lc. 

s. Rustang Arizal, Lc, M.A. 

t. H. Maulana La Eda, Lc. 

u. H. Khalid Walid, Lc. 

 

B. Konstruksi Hukum Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

1. Konsep Surat Keputusan 

Sebagai suatu wadah dalam Wahdah Islamiyah5, keberadaan Dewan Syariah 

memiliki arti fungsional yang sangat penting dan berarti bagi Wahdah Islamiyah 

secara khusus maupun umat Islam secara umumnya. Hal ini karena kehadiran 

Wahdah Islamiyah berikutnya lembaga Dewan Syariah dengan tujuan yang mulia, 

                                                           
5Wahdah Islamiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam yang bergerak 

di bidang dakwah, pendidikan, sosial, muslimah, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup. 
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yakni: 1) memberikan penilaian atau membatalkan segala keputusan pimpinan pusat 

yang bertentangan dengan syariat; 2) memberikan masukan dan nasehat kepada 

pimpinan pusat baik diminta atau tidak; 3) mendengarkan laporan tahunan pimpinan 

pusat; 4) menyampaikan fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah 

syar’iyyah; dan 5) menetapkan kebijakan-kebijakan syar’iyyah yang dapat mengikat 

organisasi.6 

Berdasrkan fungsinya, Dewan Syariah memiliki tanggung jawab moril atas 

persoalan demi persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, khususnya yang 

terjadi di Indonesia. Meski tidak dinafikan begitu banyak organisasi lainnya, sebut 

saja NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Sidogiri, Hidayatullah bahkan MUI  

sendiri, memiliki tanggung jawab moril yang sama. Artinya, Dewan Syariah 

merupakan salah satu di antara sekian banyak wadah dalam ormas Islam yang 

memiliki tanggung jawab moril terhadap persoalan umat yang dimaksud. 

Wujud nyata dari fungsi Dewan Syariah dalam menyikapi persoalan demi 

persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat adalah mendengar, mengkaji dan 

memutuskan apa yang menjadi aspirasi umat dalam bentuk yang sederhana dan 

terbilang praktis, agar mudah dipahami dan selanjutnya menjadi acuan umat dalam 

menyikapi suatu persoalan yang terjadi, hal mana menjadi tujuan utama dengan 

keberadaan fatwa. Bentuknya beragam, di antaranya dalam bentuk Surat Keputusan. 

Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ini merupakan nama lain dari 

                                                           
6Lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah 
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fatwa; tidak ada perbedaan antara keduanya, hanya perbedaan istilah sebagimana 

dijelaskan oleh hampir semua informan penelitian.7 

Di mana fatwa sebagaimana secara umumnya dipahami sebagai jawaban atas 

suatu peristiwa dan persoalan yang muncul di tengah-tengah umat yang berkaitan 

dengan hukum syara’. Hanya saja dalam kaitannya dengan Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah, fatwa ini dikodifikasi lebih lanjut ke dalam suaru Surat Keputusan. 

Tentunya berangkat dari metodelogi istinbath dan prosedur dalam melakukan kajian 

terhadap persoalan hukum yang muncul atau ditanyakan.8 Sehingga di sini perlu 

kembali ditegaskan bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada sesungguhnya 

tidak membedakan kedua istilah tersebut: istilah Surat Keputusan yang digunakan 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah nama lain dari fatwa. Banyak organisasi 

Islam lainnya cenderung menggunakan istilah fatwa dengan pelbagai karakteristik 

khasnya masing-masing. 

2. Wilayah Kajian Dewan Syariah 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki wilayah kajian dalam 3 (tiga) 

aspek9, yaitu sebagai berikut: 

a. Akidah 

Pada aspek ini, Dewan Syariah mengkaji hal ihwal berkaitan dengan 

persoalan akidah umat beserta ragam problem yang muncul diseputarnya. Tujuannya 

                                                           
7Pengembangan dari hasil wawancara dengan informan penelitian. 

8Ada sub pembahasan khusus mengenai hal ini. 

9Roni Mahmuddin (45), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. 
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menjaga aqidah yang murni yang darinya para Nabi dan Rasul diutus oleh Allah swt. 

Selain itu, tujuan juga mengembalikan umat Islam kepada aqidah yang benar 

sekaligus terhindar dari kesyirikan. Kajian di bidang ini sangat penting karena aqidah 

adalah pondasi agama dan banyak fenomena keyakinan dan amalan keagamaan yang 

jauh dari akidah yang shahih. 

b. Syariah 

Aspek ini secara khusus mengkaji dan menyoroti hal ihwal seputar ibadah dan 

muamalah secara umum. Persoalan BPJS Kesehatan yang diteliti dalam penelitian ini 

merupakan bagian dari aspek syariah, khususnya yang berkaitan dengan aspek 

muamalah.  

c. Keluarga (Usrah) 

Sama dengan dua aspek kajian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebelumnya 

di atas, aspek keluarga ini secara khusus mengkaji dan menyikapi hal ihwal yang 

berkaitan dengan keluarga. 

3. Dalil dan Metodologi Istinbath Hukum  

Tentunya dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tumbuh 

kembang di tengah-tengah kehidupan umat dalam bentuk “Surat Keputusan”, Dewan 

Syariah Wahdah Islamiyah tidak begitu saja langsung menetapkannya secara sporadis 

dan prematur, melainkan berangkat dari konstruksi dalil dan metodelogi istinbath 

hukum sebagaimana yang lazim dikenal dalam dunia Islam. Secara umum, dalil dan 

metodelogi istinbath hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengacu pada 
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prinsip yang digunakan oleh ulama dari di kalangan Ahli Sunnah wal Jam’ah. 

Pedoman tersebut masih dalam tahapan penyusunan.10  

Bangunan dalil dan metodelogi istinbath hukum yang digunakan Dewan 

Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan suatu perkara yang berkaitan dengan 

hukum, yaitu: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah kitab suci yang Allah swt. turunkan kepada nabi 

Muhammad saw. secara mutawatir untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia, 

khususnya umat Islam, dalam melakukan dan melakoni aktifitas hidup dan 

kehidupan. Tidak terkecuali juga dalam hal ini adalah menjadi pedoman dalam 

menjawab dan menyelesaikan problematika kehidupan yang bersifat normatif 

maupun sosial historis yang cenderung mengalami dinamisasi seiring dengan 

perkembangan zaman dan tingkat peradaban umat manusia. 

Perihal al-Qur’an sebagai pedoman, khususnya sebagai mashadir al-ahkam 

(sumber hukum),  terdapat banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an begitu pula hadis dan 

pendapat para ulama semenjak masa sahabat hingga dengan kini yang 

menjelaskannya. Dalam al-Qur’an, misalnya, banyak ditemukan ayat-ayat yang 

secara implisit maupun eksplisit dengan pelbagai bentuk gaya bahasa khasnya 

menegaskan bahwa al-Qur’an merupakan kitab pedoman lintas kultur dan peradaban 

manusia, bahkan al-Qur’an sebagai satu-satunya kitab yang eksistensi 

                                                           
10Ahmad Hanafi (45), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 17 Februari 2018. 
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fungsionalisasinya menembus batas kehidupan. Ia, al-Qur’an, adalah pedoman 

kehidupan umat Islam yang paripurna dan holistik, sehingga selalu relevan dengan 

waktu dan tempat mana pun (shahih ‘alaa kulli makan wa al-zaman). 

Dalam rangka peneguhan dan penegasan komitmen kepada la-Qur’an, maka 

Dewan Syariah mengembalikan terlebih dahulu pada al-Qur’an untuk menemukan 

ketentuan umum maupun khusus di dalamnya ketika hendak menyelesaikan persoalan 

demi persoalan yang muncul dalam hidup dan kehidupan, khususnya terkait dengan 

persoalan hukum kontemporer yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan.  

Penggunaan dalil al-Qur’an sebagai metodelogi istinbath hukum oleh Dewan 

Syariah Wahdah Islamiyah mengacu pada prinsip dan ketentuan-ketentuan umum 

yang digunakan ulama Ahl Sunnah wal Jama’ah seperti mendahulukan lafazh khash 

dari lafazh amm, lafazh muqayyad atas lafazh mutlaq 

b. Hadis 

Keniscayaan menjadikan al-Qur’an sebagai pedoman dalam menyelesaikan 

persoalan hidup juga padaakhirnya meniscayakan hadis nabi Muhammad saw. yang 

shahih dan hasan sebagai pedoman lanjutan. Alasannya sangatlah sederhana yakni al-

Qur’an kebanyakan mengandung pesan dan makna yang bersifat universal (mujmal), 

di samping yang terperinci (tafshili), sehingga membeutuhkan penjelasan lanjutan 

dari nabi Muhammad saw. sebagai pembawa, penyampai dan paling paham dan 

mengerti mengenai hadis. 
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c. Ijma’ 

Selain al-Qur’an dan hadis, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam 

melakukan pengambilan hukum juga menggunakan ijma’, di mana ijma’ merupakan 

dalil hukum yang disepakati oleh ulama mu’tabarah.  

d. Qiyas 

Dalam menatapkan hukum, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga 

menggunakan qiyas sebagai dalil hukum. Karena banyak aspek hukum Islam yang 

membutuhkan yang namanya qiyas. Meskipun dalam hal ini banyak kalangan 

menolak menjadikan qiyas sebagi dalil dari sekian dalil-dalil hukum. Pilihan 

metodologis Dewan Syariah terkait dengan qiyas sebagai dalil setidaknya karena 

beberapa pertimbangan, di antaranya sudah masyhur dikalangan ulama dan umat 

bahwa qiyas sebagai dalil hukum.  

 Dalam QS al-Hāsyr/59:2 Allah swt. menceritakan malapetaka yang menimpa 

kaum Bani Naẓir yang kafir dan memperdayakan nabi Muhammad saw. serta kaum 

muslimin, lalu diperintahkan kaum muslimin untuk mengambil “i’tibar” dari insident 

tersebut. Kata i’tibar dalam konteks ini -oleh penganut qiyas- dimaknai sebagai 

qiyas, dengan titik pertemuannya terletak pada al-‘ubur wa al-mujawazah 

(menembus dan melampaui). Sementara dalam QS al-Nisā’/4:59, mengembalikan 

adalah dengan cara menghubungkan satu masalah yang belum ada nasnya dengan 

masalah yang sudah ada nasnya sehingga memperoleh hukum yang sama. 

Terdapat ijma’ sahabat tentang validasi pemberlakukan qiyas di tengah-tengah 

mereka dalam menyelesaikan masalah hukum yang tidak ditemukan adanya bantahan 
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terhadapnya. Ada sejumlah contoh kasus ijtihad dikalangan sahabat, di antaranya  

riwayat bahwa khalifah Umar ibn Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-

Asy’ari, yang di dalamnya ada terdapat perkataan beliau yang berbunyi: “kenalilah 

kemiripan-kemiripan, lalu lakukan qiyas terhadap perkara-perkara itu ...”. 

e. Qaul Ulama  

 Sebagai generasi pelanjut titah para ulama salaf as-shalih, tentu Dewan 

Syariah sebagai wadah dalam Wahdah Islamiyah selalu mengembalikan persoalan 

yang dihadapi kepada para ulama; pandangan-pandangan ulama tentang suatu 

persoalan hukum yang terjadi. Ulama yang dimaksud baik yang mutakaddimin 

maupun yang paling mutaakhhirin, yang memiliki pandangan dan komitmen 

keagamaan sesuai dengan manhaj salaf as-shalih dari kalangan sahabat hingga tabi’it 

tabi’in. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh ketua Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah, sebagai berikut: 

“… bahwa Wahdah Islamiyah berikutnya Dewan Syariah tidak berpendapat 

tentang suatu perkara, terkhusus perkara baru (kontemporer), melainkan di 

dalamnya terdapat pendapat para ulama yang mumpuni dan memiliki otoritas 

keilmuan di bidang ilmu syar’i. Dari pendapat para ulama itu kemudian 

dikembangkan, termasuk mentarjih, untuk bisa menjawab persoalan hukum 

kontemporer ...”11 

 Mengembalikan masalah-masalah kontemporer kepada para ulama lalu 

kemudian dielaborasi untuk menjawab masalah-masalah kontemporer bukan saja 

sebagai gambaran adab terhadap ulama otoritatif di bidang ilmu syar’i, melainkan 

                                                           
11Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. Juga Muh. Yusran Anshar, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 17 

Februari 2018. 



91 
 

juga sebagai bentuk kesadaran intelektual, bahwa para ulama –yang dalam pelbagai 

hadis dinyatakan sebagai pewaris para Nabi yang memiliki otoritas keilmuan dan 

sekaligus integritas keagamaan yang teruji- lebih paham dan mengetahui persoalan 

hukum, baik yang normatif maupun yang bersifat sosial historis (kontemporer). 

 Pengembalikan masalah-masalah kontemporer pada para  ulama dalam 

perspektif Dewan Syariah bukan sebagai bentuk fanatisme dalam beragama. Karena 

pengembaliaan masalah-masalah kontemporer pada ulama yang dimaksud lebih 

bersifat metodologis. Artinya ketika ada masalah-masalah kontemporer yang dihadapi 

maka dikembalikan kepada para ulama untuk melihat dan mengkaji pandangan-

pandangan ulama yang terkuat seputar masalah tersebut untuk kemudian dijadikan 

landasan dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Lebih jauh, 

pandangan-pandangan seputar masalah-masalah kontemporer bagi Dewan Syariah 

tidak mengabaikan kondisi kekinian, termasuk di dalamnya mazhab yang dominan 

berkembang dan dianut di tengah-tengah mayoritas umat. 

 “… dalam hal menghadapi masalah kontemporer, yang pertama kali 

dilakukan adalah melihat nas al-Qur’an dan hadis berikutnya pendapat-

pendapat ulama semenjak masa sahabat hingga dengan kini. Lalu kemudian 

dilakukan kajian untuk melihat mana pendapat yang paling kuat untuk 

dijadikan dasar dalam menyelesaikan persoalan yang dimaksd. Selain itu, di 

dalamnya juga selalu memperhatikan kondisi sosial umat, dalam hal mazhab 

yang dianut dan berkembangan di tengah-tengah umat …”12 

                                                           
12Muh. Yusran Anshar (43), Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, 

Makassar, 17 Februari 2018. 
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 Singkatnya, qaul ulama yang digunakan dalam rangkaian metodologi 

istinbath hukum terhadap masalah-masalah kontemporer adalah untuk mencari tahu 

pendapat-pendapat para ulama dan yang terpenting dalam hal ini adalah pendapat-

pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menjawab dan 

menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Selain itu, Dewan Syariah juga cukup 

memperhatikan aspek sosial keagamaan umat Islam. 

4. Metodologi Presedural Penetapan Surat Keputusan 

Dalam menetapkan hukum terhadap suatu perkara dalam bentuk Surat 

Keputusan, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menempuh cara-cara tertentu, di 

antaranya: 

a. Mengadakan Liqa al-‘Ilmu 

Proses ini pada hakikatnya adalah lanjutan dari persoalan yang teramati dan 

maupun yang diadu-sampaikan kepada Dewann Syariah Wahdah Islamiyah. Artinya 

setelah mengamati, menyimak dan menampung persoalan-persoalan yang muncul di 

tengah-tengah umat, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dewan Syariah 

adalah mengadakan Liqa al-‘Ilmu, yakni suatu forum dalam internal Dewan Syariah 

yang berfungsi untuk mengkaji secara ilmiah suatu persoalan/perkara. Teknis Liqa al-

‘Ilmu yang lazim dilakukan adalah menyiapkan terlebih dahulu naskah makalah yang 

membahas secara ilmiah, runut dan runtut hal ihwal persoalan yang dimaksud. Lalu 

kemudian di bawah ke Liqa al-‘Ilmu dibahas lebih lanjut oleh anggota pleno Dewan 

Syariah Wahdah Islamiyah. 
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Biasanya dalam Liqa al-‘Ilmu terjadi dinamika intelektual yang begitu serius 

dan a lot. Hal demikian bagi Dewan Syariah adalah wajar-wajar saja, karena masing-

masing peserta memiliki basis keilmian syariah yang mumpuni dan kuat sesuai 

dengan bidang keahlian masing-masing. Juga karena forum ini adalah forum ilmu 

yang membicarakan secara ilmiah terhadap suatu persoalan, sehingga pasti masing-

masing mengajukan pandangan dengan argumentasinya masing-masing. Sampai saat 

ini Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak menganut mazhab tertentu dari mazhab-

mazhab fikih mu’tabarah yang ada, namun dengan tetap menghargai perbedaan-

perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama mazhab. 

b. Melakukan Rapat Pengurus Harian 

Hasil Liqa al-‘Ilmu selanjutnya di bawah masuk pada Rapat Pengurus Harian 

untuk diputuskan. Sehingga eksistensi Rapat Pengurus Harian dalam proses ini 

adalah sebagai eksekusi akhir. Apapun hasil dari Liqa al-‘Ilmu akan diputuskan pada 

tahapan ini. Entah hasil putusan akhir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) berjalan 

normal atau harus melakukan voting suara terbanyak.13 

Skema Prosedur Penetapan Surat Keputusan 

 

                                                           
13Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. 
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5. Sifat dan Kedudukan Surat Keputusan 

Meskipun Surat Keputusan tentang Hukum BPJS Kesehatan yang ditetap-

keluarkan oleh Dewan Syariah melalui tahapan proses dan prosedural diserta dengan 

bangunan metodologi istinbath hukum yang begitu ketat dan kuat, tetap saja sifat dan 

kedudukannya sebagaimana yang terpahami pada umumnya, yakni sesuatu yang 

penting akan keberdaannya, namun tidak mengikat. Meminjam istilah Dewan 

Syariah,  sifat Surat Keputusan hanya sebagai himbauan kepada umat Islam pada 

umumnya dan warga Wahdah Islamiyah pada khususnya. Tidak ada sanksi hukum di 

dalamnya. Berikut penjelasan Dewan Syariah: 

“Bahwa eksistensi dan sifat Surat Keputusan sebagaimana Surat Keputusan 

pada umumnya, yakni ia begitu penting, hanya saja tidak mengikat. Selama 

ini, di Deawan Syariah dan maupun wahdah islamiyah sendiri tidak pernah 

diterapkan adanya sanksi ketika tidak mentaati Surat Keputusan semacam ini. 

Ia hanya sebagai himbauan bagi umat Islam berikutnya warga Wahdah 

Islamiyah perihal masalah yang diputuskan.”14 

 

Dengan demikian, jelas bahwa sifat dan kedudukan Surat Keputusan Dewan 

Syariah Wahdah Islamiyah tentang Hukum BPJS Kesehatan tidak mengikat. Namun, 

pandangan yang termaktub dalam Surat Keputusan tersebut perlu untuk 

dipertimbangkan keberadaannya. Sebab, bisa menjadi alternatif pandangan terhadap 

polemik seputar hukum BPJS Kesehatan. Boleh dikatakan Surat Keputusan ini bukan 

saja mempunyai kekuatan secara metodelogis, tetapi juga sesuai dengan konteks 

kekinian di Indonesia.  

                                                           
14Roni Mahmuddin (45), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. 
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C. Hukum BPJS Kesehatan Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

1. Hukum Akad BPJS Kesehatan  

Perihal legalitas hukum seputar akad BPJS Kesehatan pada sesungguhnya 

terjadi kontroversi di kalangan umat jauh sebelum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

melahirkan keputusan tentang BPJS Kesehatan itu sendiri (yang terdiri dari beberapa 

poin persoalan hukum yang menjadi topik pembahasan dan atau kajian daripada 

penelitian ini). Sebelumnya tercatat Nahdhatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI)15 telah memberikan semacam “fatwa” yang berbeda terkait dengan 

hukum seputar akad BPJS Kesehatan. Bagi NU, akad BPJS Kesehatan sudah sesuai 

dengan standarisasi (prinsip akad) “ekonomi syariah”, karena didasari dengan unsur 

ta’awun. Sementara bagi MUI, tidak sesuai dengan prinsip “ekonomi syariah”, karena 

masih ditemukannya unsur gharar, maisir dan riba dalam akad BPJS Kesehatan.16 

Kontroversi seputar akad BPJS Kesehatan adalah sesuatu hal yang wajar dan 

sah-sah saja, sebab akad dalam pandangan (hukum) Islam merupakan sesuatu hal 

yang sangat penting status kedudukannya; berpengaruh dalam menentukan syarat 

sahnya suatu akad. Manusia, siapapun orangnya, pasti dan pasti tidak akan lepas dari 

yang namanya akad dalam kehidupannya. Misalkan untuk melegalkan hubungan 

                                                           
15Masih banyak juga lembaga lainnya juga turut serta dalam menjelaskan kedudukan akad 

BPJS Kesehatan. Karenanya, penyebutannya hanya dalam rangka membatasi, bukan menafikan. 

16Introduser dari hasil wawancara dengan para informan penelitian. Ustadz Roni Mahmuddin, 

Lc. M.H.I (45), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 2018. Untuk 

penjelasan terkait dengan pandangan NU dan MUI bisa langsung merujuk pada Bahtsul Masail (untuk 

NU) dan Masa’il Fiqhiyah Mu’ashirah (untuk MUI) 
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seorang laki-laki dan perempuan dibutuhkan suatu akad. Yang telah memenuhi 

persyaratan dan rukun-rukunnya. Begitu pula dalam BPJS Kesehatan. 

Bandingkan jika sekiranya akad sesuatu tidak jelas dan orang-orang yang 

terlibat dalam akad tersebut juga tidak begitu mengetahui dan menyadarinya, niscaya 

akan melahirkan pelbagai persoalan hukum, selain juga akan menimbulkan kezaliman 

dalam berakad. Olehnya, lagi-lagi dalam kontes demikian menjadi penting untuk 

dibicarakan banyak pihak sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di atas. Hal 

demikian juga ditegaskan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ketika 

diwawancara masalah hukum akad BPJS Kesehatan. Terkait dengan itu, berikut akan 

dikemukan pandangan informan yang dimaksud. 

“Bahwa akad adalah suatu perkara yang penting dalam hukum Islam. Karena 

hampir banyak aspek yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan 

manusia dan berikutnya dalam kaitannya dengan jual beli dan lainnya sangat-

sangat dibutuhkan yang namanya akad. Olehnya itu, tidak heran dalam hukum 

Islam ditemukan banyak keterangan dan penjelasan yang begitu ketat dan 

tegas terkait dengan persoalan akad, karena darinya mengandung konsekuensi 

hukum bagi pihak-pihak yang berakad dan sifatnya tentunya mengikat.”17 

Diskursus mengenai akad BPJS Kesehatan adalah sesuatu yang urgent dan 

signifikan mengingat ia mengandung konsekuensi hukum vyang mengikat para pihak 

yang berakad. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak begitu jauh menyentuh 

persoalan akad sebagaimana yang dibicarakan kebanyakan ormas Islam. Dewan 

Syariah hanya menegaskan bentuk daripada akad BPJS Kesehatan, karena aspek 

                                                           
17Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. Juga Ustadz Muhammad Asri (36), Koordinator Bidang Muamalat, Wawancara, Makassar, 20 

Februari 2018. Keterangan masing-masing informan hampir senada antara satu dengan lainnya dalam 

meberikan penjelasan tentang urgensitas akad dalam hukum Islam dan kehidupan.  
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demikian terbilang merupakan substansi penting dari akad BPJS Kesehatan itu 

sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang informan penelitian: 

“… termasuk persoalan yang substantif lagi penting dalam membicarakan dan 

atau membahas hal ihwal seputar akad BPJS Kesehatan adalah bentuk akad. 

Di mana dengan mendudukan bentuk daripada akad BPJS Kesehatan dengan 

sendirinya dapat terpahami konstruksi hukum turunan di baliknya, meskipun –

sebagaimana dalam rekomendasi, masih ada aspek lain yang perlu untuk 

diperhatikan dan disempurnakan ke depannya, yakni pengelolaan keuangan 

BPJS Kesehatan …”18 

Tidak bisa dinafikan bahwa cukup banyak pandangan-pandangan seputar 

bentuk akad BPJS Kesehatan yang dikemukakan oleh berbagai pihak dan organisasi 

Islam ternama sebagaiman dikemukan sebelumnya di atas.. Ada yang yang 

mengatakan bahwa bentuk akad BPJS Kesehatan adalah muawwadah. Sementara 

yang lain mengatakan bukan muawwadah, termasuk di dalamnya Dewan Syariah 

Wahdah Islamiyah mengatakan bahwa bentuk akad BPJS Kesehatan pada 

sesungguhnya adalah akad ta’awuni atau akad tabarru’, bukan akad muawwadah. 

Intinya, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah melihat dan mengakui dalam kaitannya 

dengan bentuk akad BPJS Kesehatan memang terdapat ikhtilaf.. 

Alasan yang dikemukan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengatakan 

bentuk akad BPJS Kesehatan. Pertama; BPJS Kesehatan sendiri menetapkan bahwa 

prinsip yang melandasi BPJS Kesehatan adalah Gotong Royong, yakni proses 

penyelenggaraan jaminan sosial adalah kerja sama dalam rangka membantu orang 

yang tidak mampu melalui BPJS. Implementasi konkritnya adalah peserta yang 

                                                           
18Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. 
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berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi dan peserta yang sehat membantu 

yang sakit. 

Prinsip gotong royong bagi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah 

terminologi lain dari tolong menolong atau ta’awun. Artinya gotong royong yang 

menjadi prinsip BPJS Kesehatan pada hakikatnya adalah tolong menolong atau 

ta’awun. Hal demikian relevan dengan kehadiran bPJS Kesehatan sebagai badan 

publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan dalam rangka saling 

tolong menolong antar sesama peserta yang tergabung dalam BPJS Kesehatan dengan 

jalan membayar iuran bulanan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan BPJS 

Kesehatan. 

Kedua; peserta BPJS Kesehatan tidak mengharapkan apa-apa, melainkan 

semata hanya pelayanan kesehatan sebagai bagian dari aturan main BPJS Kesehatan 

itu sendiri, hal mana merupakan bagian dari hak peserta. Lebih jauh, peserta tidak 

mengharapkan imbalan dalam bentuk uang. Artinya, Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah memaknai bahwa sebagai kelanjutan dari prinsip gotong royong, pada 

hakikatnya iuran yang dibayar perbulan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah wujud 

nyata untuk saling tolong menolong antar sesama peserta BPJS Kesehatan.  

Dalam konteks demikian, uang yang diberikan peserta kepada BPJS 

Kesehatan dalam rangka tolong menolong, tanpa mengharapkan imbalan dalam 

bentuk pengembalian uang. Entah nanti peserta yang bersangkutan sakit atau tidak 

uang yang diberikan tidak diambil kembali: uang tersebut dibiarkan begitu saja untuk 

membantu peserta-peserta lain yang mendapat ujian atau musibah sakit dan serupa 
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lainnya. Ini tentu berbeda dengan akad muawwadah yang mengharpkan imbalan balik 

berupa uang dan pelayanan lebih atau ketika tidak sakit diminta kembali. 

Ketiga; niat yang melandasi peserta dalam ber-BPJS Kesehatan. Yakni 

peserta yang membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan bermaksud (baca: berniat) 

untuk saling tolong menolong. Inilah oleh asy-Syaikh Shalih al-Utsaimi mengatakan 

yang membedakan akad ta’awun dan akad muawwadah di antaranya yang terpenting 

adalah niat, yakni niatnya Lillah Ta’ala dalam rangka menolong dan membantu 

sesama peserta yang tergabung dalam BPJS Kesehatan.19 

Dengan demikian, niat dalam membantu dan menolong sesama peserta BPJS 

Kesehatan tanpa membalas imbalan melainkan semata hanya dalam bentuk pelayanan 

sebagai hak peserta yang menjadi kewajiban BPJS Kesehatan oleh Dewan Syariah 

Wahdah Islamiyah sebagai dasar pertimbangan kuat dalam mengkategorikan akad 

BPJS Kesehatan sebagai bagian dari akad ta’awun.  

 Selain itu ditegaskan pula bahwa karena bentuk akad BPJS Kesehatan oleh 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dikatakan akad ta’awuni atau akad tabarru’, maka 

dengan sendirinya tidak ada lagi yang namanya unsur gharar dan lainnya di 

dalamnya. Alasannya pun terbilang cukup sederhana, yakni karena unsur gharar dan 

lainnya hanya dikenal dan berlaku dalam akad muawwadah; suatu bentuk akad dyang 

mengharapkan timbal balik dalam bentuk uang dan sejenisnya yang memungkinkan 

                                                           
19Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. 
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terjadinya unsur gharar dan lainnya. Sementara dalam akad ta’wuni tidak spekulasi 

dan ketidakjelasan karena pesertanya ikhlas dalam membentu20  

Terlihat bahwa pandanagn Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam 

mendudukkan bentuk akad BPJS Kesehatan lebih kepada “menyesuaikan” konsep 

akad ta’awuni yang dikenal dalam auransi syariah/asuransi ta’awuni dengan kondisi 

riel terkait dengan akad BPJS secara normatif dan sosiologis-empiris. Aspek 

normativitas terlihat pada penegasan BPJS Kesehatan terkait dengan prinsip yang 

melandasi dan menjiwai BPJS Kesehatan itu sendiri. Sementara aspek sosiologis-

empiris terlihat pada komitmen kolektif kolegeal peserta BJPS Kesehatan untuk 

menjadikan BPJS Kesehatan sebagai wadah untuk saling tolong menolong dalam 

kebaikan dan kebajikan. Dengan logiika konstruksi hukum dalam pembacaan dan 

penetapaan bentuk akad BPJS Kesehatan selanjutnya direlevansikan dengan teks-teks 

yang bersifat umum maupun khusus seputar itu. 

Teks-teks agama21 yang dimaksud pada sesungguhnya hanya membicarakan 

dan menekankan tentang pentingnya ta’awun dalam makna yang luas maupun sempit 

dalam tataran BPJS Kesehatan. Di mana ditemukan banyak sekali narasi teologis, 

baik dari al-Qur’an, hadis dan qaul ulama yang menjelaskan betapa penting dan 

signifikannya saling tolong menolong dalam kebaikan dan kebajikan, baik itu 

terorganisir dalam suatu badan hukum semacam BPJS Kesehatan maupun lainnya. 

                                                           
20Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. 

21Untuk teks-teks agama yang dimaksud lebih lanjutnya lihat pada sub pembahasan “Hukum 

Mengikuti BPJS Kesehatan” dalam tesis ini. 
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Secara logika akal sehat pun sangat dengan mudah dijelaskan dan diterima perihal 

pentingnya sikap saling tolong menolong. Apalagi tolong menolongnya bersifat 

jangka panjang. 

2. Hukum Denda Keterlambatan Membayar Premi BPJS Kesehatan 

Termasuk sesuatu yang sudah akrab terkenal dalam hukum Islam adalah 

bahwa seseorang yang sudah melakukan suatu akad (perjanjian) dan telah memenuhi 

syarat dan rukunnya, maka akad tersebut secara otomatis berkonsekuensi hukum yang 

mengikat dan karenanya wajib untuk dipenuhi. Artinya, akad tersebut sudah memiliki 

kekuatan hukum yang di dalamnya mengandung akibat hukum yang harus dipenuhi 

oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Konsep demikian dimaksudkan untuk 

menjaga hak masing-masing pihak, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diingingkan 

secara bersama, berupa kelalaian dan keenggangan untuk memenuhi akad yang yang 

telah dibuat secara bersama dengan penuh kesedaran. Karenanya ditemukan dalam 

konstruksi hukum Islam banyak dasar hukum yang mengatur sekaligus memperkuat 

persoalan ini. 

Akad atau perjanjian  yang dibuat harus ada komitmen yang jelas dan pasti 

akan konsekuensi hukum di baliknya. Tidak boleh bergampang-gampangan dalam hal 

perjanjian. Bahkan saking pentingnya memenuhi dan menepati akad perjanjian yang 

dibuat-dibangun bersama sampai-sampai diberi perhatian secara khusus dalam 

(hukum) Islam. Dalam  QS al-Māidah/5:1 secara umum diperintahkan untuk 

memenuhi dan menpati janji dibuat dalam suatu akad perjanjian, baik itu yang 

bertalian dengan hak Allah swt. maupun hak sesama umat manusia. Semua ini lagi-
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lagi dimaksudkan untuk menghindarkan kezaliman dalam akad perjanjian yang 

dibuat. Begitulah Islam menjaga dan merawat hak, kebersamaan dan keadilan para 

pihak dalam suatu akad perjanjian 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pun juga menegaskan tentang pentingnya 

pemenuhan akad perjanjian yang telah dibuat.  

“… semua orang sangat menyadari tentang pentingnya memenuhi akad 

perjanjian yang dibuat. Lebih-lebih lagi dalam al-Qur’an, hadis dan qaul 

(perkataan ulama) rabbani ditemukan betapa ditekankannya pemenuhan dan 

penepatan akad perjanjian yang dibuat. Secara umum, penekanannya bukan 

hanya pada diktur amr (perintah) bagi para pihak yang berakad (melakukan 

suatu perjanjian), melainkan juga terdapat motivasi dan ancaman bagi pihak-

pihak yang memain-mainkan, bahkan sampai enggang untuk menepati akad 

yang dibuat ..”22 

 

Kenyataan seringkari dijumpai sebagian orang masih bergampang-gampangan 

dengan yang namanya akad perjanjian, sampai-sampai kadangkala telat untuk 

menunaikan akad perjanjiannya. Tanpa disadari orang-orang yang  telat/terlambat 

memenuhi akad perjanjian yang dibuat telah melanggar dan menistakan akad 

perjanjian itu sendiri. Bahkan lebih jauh jika dalam kaitannya dengan banyak orang 

bisa berimplikasi pada merugikan orang/pihak lain yang sama-sama membuat akad 

perjanjan dan cenderung menepat akad perjanjiannya.  

 Melihat fakta sosiologis historis perihal karakter orang yang berbeda-beda 

dalam berakad, maka perlu  ada aturan (tambahan) yang dibuat untuk mengatur agar 

tidak terjadi kezaliman dalam berakad. Salah satu aturan yang lazim dikenal dalam 

                                                           
22Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. Juga Ustadz Muhammad Asri (36), Koordinator Bidang Muamalat, Wawancara, Makassar, 20 

Februari 2018. 
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hal ini adalah sanksi denda bagi pihak yang engggang atau hanya telat/terlambat 

memenuhi/menepati akad perjanjian yang dibuat, sehingga boleh dikatakan 

keberadaan hukum sanksi denda dimaksudkan untuk menjaga dan merawat akad.  

Keberadaan denda dalam hukum akad perjanjian boleh dikatakan sebagai 

alternatif dalam menjaga dan merawat hak, sekaligus meminimalis kesewenang-

wenangan atau kezaliman para pihak yang berakad. Lebih jauh, keberdaan danda 

sebagai alternatif hukum semata dalam rangka menciptakan kemaslahatan bersama, 

sekaligus menolak mudarat. Intinya, denda sebagai hukum tambahan atau alternatif 

dihadirkan dengan maksud positif. Terlepas dari adanya kesalahpahaman berikutnya 

kelasahgunaan denda pada akad-akad tertentu, yang mana banyak denda yang 

diberlakukan tidak sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kelaziman. 

Berangkat dari itu, BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang berwenang 

menjalankan jaminan kesehatan juga dalam hal ini ikut serta “merekayasa hukum” 

bernama denda keterlambatan bagi peserta BPJS Kesehatan dalam membayar premi 

bulanan. Dalam aturan BPJS Kesehatan dijelaskan bahwa: 1) keterlambatan 

pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif 

sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak 

untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang 

tertunggak oleh Pemberi Kerja; dan 2) Keterlambatan pembayaran Iuran untuk 

Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan 

sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak 
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untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang 

tertunggak.23 

Tidak sampai di situ, denda keterlambatan jika melampau batas waktu yang 

telah ditetapkan berujung pada penghentian pelayanan kesehatan. Dalam hal ini 

dijelaskan bahwa: 1) bagi Pekerja Penerima Upah, jika terjadi keterlambatan 

pembayaran iuran lebih dari 3 (tiga) bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan 

sementara; dan 2) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, jika terjadi 

keterlambatan pembayaran Iuran lebih dari 6 (enam) bulan, maka pelayanan 

kesehatan dihentikan sementara.24  

Keberadaan sanksi denda yang super tegas dan ketat dalam BPJS Kesehatan 

dimaksudkan untuk mempermudah sekaligus mempersulit peserta BPJS Kesehatan. 

Mempermudah maksudnya adalah agar supaya peserta BPJS Kesehatan membayar 

premi bulanan sesuai dengan batasan waktu yang ada. Sementara mempersulit 

maknanya agar peserta dipersulit untuk menunggak atau terlambat/telat membayar 

uang premi bulanan. Atau keberadaan atauran BPJS Kesehatan terkait dengan sanksi 

berupa denda dimaksudkan untuk menjaga dan merawat hak peserta sekaligus 

meminimalisr kezaliman di dalamnya. Dengan kata lain agar supaya masing-masing 

peseta BPJS kesehatan memperhatikan dengan baik dan seksama apa-apa yang 

menjadi kewajibannya, khususnya dalam kaitannya dengan pembayaran iuran premi 

bulanan. Ketika tiba waktunya membayar iuran premi bulanan, maka tidak ada 

                                                           
23Lihat Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, h. 23. 

24Lihat Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, h. 24. 
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pilihan lain lagi kecuali membayar iuran bulanan. Persoalan lain, jika pada 

kenyataannya masih ada yang telat membayarnya. 

Meskipun demikian, keberadaan denda keterlambatan membayar iuran premi 

bulanan dalam aturan BPJS Kesehatan serta merta dibenarkan dan diterima begitu 

saja oleh masyarakat. Selalu saja ada namanya pro dan kontra mewarnai 

keberadaannya. Hal ini terbilang wajar-wajar saja oleh sebab keberadaan dan hukum 

denda dalam hukum (muamalat) Islam juga menjadi diskursus panjang dan terdapat 

pula perbedaan pendapat di dalamnya sebagaimana yang diutarakan oleh informan 

penelitian dalam hal ini ustadz Roni Mahmuddin, Lc., M.A., bahwa memang 

keberadaan dan hukum denda dalam Islam menjadi pembahasan serius di kalangan 

ulama, bahkan terdapat pula perbedaan di kalangan ulama..25 

Diskursus dan perbedaan pendapat terkait dengan hukum denda terletak pada 

sekurang-kurangnya pada jenis transaksi yang meniscayakan adanya sanksi denda 

diberlakukan. Jika terkait dengan transaksi utang pi utang, maka di sini tidak terjadi 

silang pendapat dalam Islam. Islam dengan tegas tidak membenarkkan dan 

membolehkan sanksi denda. Hal ini dimaklum karena orang yang berutang adalah 

kategori orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan karenanya sangat 

memungkinkan baginya untuk tidak membayar uang sebagaimana waktu yang telah 

ditetapkan. Sehingga tambahan hukuman berupa sanksi denda dalam konteks 

demikian merupakan wujud nyata ketidakadilan dan kezaliman terhadap orang yang 

                                                           
25Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018 
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berhutang. Olehnya, dalam Islam ada prinsip penangguhan atau memperpanjang 

waktu jika si penghutang belum bisa lunasi hutangnya. 

Dalam keputusan Majma’ Fikih Islami yang bernaung di bawah Munazhamah 

Mu’tamar Islami, yang merupakan hasil pertemuan ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, 

yang berlangsung dari tgl 23–28 September 2000 pada poin kedua putusan tersebut 

dikatakan bahwa: “… adanya syarth jaza’i (denda) yang disebabkan oleh 

keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi salam tidak dibolehkan, karena 

hakikat transaksi salam adalah utang, sedangkan persyaratan adanya denda dalam 

utang-piutang dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang. 

Sebaliknya, adanya kesepakatan denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam 

transaksi istishna’ adalah hal yang dibolehkan, selama tidak ada kondisi tak terduga.26 

Sementara denda selain utang piutang, jual beli kredit dan lainnya, sebut saja 

yang berlaku dalam BPJS Kesehatan terdapat perbedaan. Bisa dilihat MUI, misalnya, 

menganggap bahwa denda yang diberlakukan dalam BPJS Kesehatan bagian dari 

riba’. Ada pula malah memintah Pemerintah segera merevisi aturan BPJS Kesehatan 

terkait dengan denda dan pembayaran iuran. Pasalnya, hal tersebut dianggap 

membebani masyarakat. "Sebab, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) 

                                                           
26Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018 
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diciptakan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan 

fasilitas kesehatan, …” 

Berbeda dengan pandangan MUI terkait dengan denda dalam BPJS 

Kesehatan, Dewan Syariah wahdah Islamiyah malah melihat dan memandangnya 

berbeda. Bagi Dewan Syariah, denda yang dalam bahasa Arab biasa disebut dengan 

gharamah. Dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti hukuman yang berupa 

keharusan membayar dalam bentuk uang(karena melanggar aturan, hukum, undang-

undang dan sebagainya). Denda merupakan hukuman untuk memberi pelajaran 

kepada orang yang melanggar peraturan-peraturan dan berbuat maksiat. Dalam 

kaitanny dengan BPJS Kesehatan, tidak ada masalahnya. Hal demikian disebabkan 

oleh beberapa alasan. 

Pertama; bagi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah hukum denda sangat terkait 

dengan jenis dan bentuk akan yang digunakan dalam BPJS Kesehatan. Karena akad 

BPJS Kesehatan adalah akad ta’awuni, sehingga tidak ada lagi problem terkait 

dengannya, apalagi menganggap denda yang diberlakukan dalam BPJS Kesehatan 

bagi peserta yang terlambat membayar premi bulanan mengandung riba’. 

Kedua; umat Islam dilarang untuk berbuat zalim terhadap diri sendiri maupun 

orang lain. Alasan  ini mahfum dikenal dalam hukum Islam, ia merupakan hadis dan 

sekaligus menjadi kaidah fikih. Pada pokoknya hadis dan kaidah fikih ini 

menegaskan bahwa tidak diperbolehkan membuat zalim terhadap diri sendiri maupun 

orang lainnya. Dalam kaitannya dengan denda dalam BPJS kesehatan, ambatan 
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membayar premi bulanan merupakan salah satu bentuk menzalim hak-hak orang lain, 

bahkan menzalimini diri sendiri.  

Hadis dan kaidah terkait dengan masalah ini dikemukan di bawah ini sebagai 

berikut: 

َن ث َد َحَ  َبَ وسَ مَ ا َحَ ةَ ب َقَ عَ َنَ ى َن ث َد َ، َبَ ي َحَ ي ََنَ بَ َاقَ حَ سَ إ َا َعَ َيدَ لَ وَ الَ َنَ ى َنَ ،

َالل َل َصَ َالل ََولَ سَ رَ َنَ أ ََتَ امَ الصَ َنَ بَ َة َاد َب َعَ  َ مَ ل َسَ وَ َيهَ ل َعَ َى ر  ر  َض  لا 

َ ار  ر  لا ض  رواهَابنَماجهَعنَعبادهَبنَالصامت,َوأحمدَعنَابنَ)و 

 27(عياش,َومالكَعنَيحيى

Artinya: 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan 

orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari 

Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya) 

 

Ketiga: alasan umat Islam itu terikat dengan apa-apa yang menjadi 

kesepakatannya. Jadi, ketika seseorang sudah menjadi bagian dari BPJS Kesehatan, 

maka dengan sendirinya ia mengikatkan dirinya pada tata aturan yang berada dan 

berlaku di dalamnya. Dengan demikian, ketika ada aturan mengenai denda dengan 

batasan-batasan yang ada adalah sesuatu yang harus dipatuhi.28 

َنَ بَ َيرَ ث َكَ اَن ث َد َحَ يَدَ قَ ع َالَ َرَ امَ عَ َوَ ب َأ َاَن ث َد َحَ َلَ ل َخَ ل اَ ََي  َلَ عَ َنَ بَ َنَ سَ لحَ ا َاَن ث َد َحَ 

َالل ََولَ سَ رَ َنَ أ ََهَ د َ جَ َنَ عَ َهَ يَ ب َأ ََنَ عَ َيَ ن َزَ المَ َفَ وَ عَ َنَ وَبَ رَ مَ عَ َنَ بَ َالل ََدَ بَ عَ 

                                                           
27Abū Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiinih ibn Majah, Sunan ibn Majah, Juz 2 

(Bairut Libanon: Dār Ihyaa’i ath-Thurats al-Arabi, t. tt.), h. 784. 

28Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14161
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2509#docu
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طاًَ الَ ق ََمَ ل َسَ وَ َهَ يَ ل َعَ َىَالل َل َصَ  َإ لا َش ر  م  ه  ط  و  َع ل ىَش ر  ن  و  ل م  س  ال م  م َو  ر  ح 

اماً. ر  َح  ل  َأ ح  ل لاًَأ و  29(رواهَالترمذىَعنَعمرَبنَعوف)َح 
 

Artinya: 

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka 

sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau 

menghalalkan suatu yang haram. (HR Tarmidzi) 

3. Hukum Mengikuti BPJS Kesehatan 

Selain aspek akad dan denda BPJS Kesehatan, Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah juga menyoroti aspek lain yang tidak kalah pentingnya juga dengan dua 

aspek hukum tersebut, yakni aspek “hukum mengikuti BPJS Kesehatan”. Pada aspek 

ini didudukkan kembali hukum mengikuti BPJS Kesehatan berikutnya pertimbangan-

pertimbangan epistemologi hukum yang melandasinya. Dengan kata lain, aspek ini 

menegaskan dua aspek hukum sebelumnya, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan hukum maka perlu diperjelas status hukum mengikuti BPJS Kesehatan 

bagi umat Islam secara umumnya dan maupun bagi jamaah Wahdah Islamiyah secara 

khusus, sehingga mudah untuk dipahami dan dijalankan. Sebab, jika hanya 

menjelaskan aspek akad dan denda tanpa menjelaskan stautus hukum mengikutinya 

sangat boleh jadi menimbulkan kebingungan di tengah-tengah umat. 

Apalagi dalam hal ini banyak pandangan tentang hukum megikuti BPJS 

Kesehatan, baik dalam bentuk pendapat personal maupun dalam bentuk pendapat 

kelompok atau organisasi masyarakat. Di mana antara satu dengan lainnya berbeda 

                                                           
29Abū ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa at-Tirmiżi, Jaami’ at-Tirmżzi (Cet. I; Ar-

Riyāḍ: Dār al-Salam, 1999), h. 326. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2509#docu
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dan saling menegasikan. Ada pandangan yang secara tegas mengatakan bahwa 

“haram mengikuti BPJS Kesehatan” karena menganggap BPJS Kesehatan 

mengandung riba’, gharar dan maysir. Ada pula yang mengatakan “boleh” dengan 

pelbagai pertimbangan hukum dengan disertai catatan-catatan pinggiran sebagai 

bentuk memperbaiki hal-hal yang masih dipandang bertentangan dengan prinsip-

prinsip hukum Islam dalam kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Masing-masing 

memiliki argumentasi dan pertimbangan hukum yang relatif kuat. 

Dalam kaitannya dengan itu, Dewan Syariah (rupanya) berada pada 

pandangan kedua dalam mendudukkan hukum mengikuti BPJS Kesehatan. Perihal ini 

dapat ditemukan dalam “Surat Keputusan” mengenai “Hukum BPJS Kesehatan” juga 

penjelasan dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (sebagai informan penelitian ini).  

Pandangan demikian boleh dikatakan merupakan penegasakan dari prinsip dan 

komitmen Wahdah Islamiyah berikutnya Dewan Syariah sebagai “penengah” dalam 

merespon dan menjawab persoalan-persoalan umat kontemporer, tanpa mengabaikan 

argumentasi-argumentasi (baca: dalil-dalil) hukum, pun juga mazhab yang diikuti 

oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Dr. 

Muhammad Yusran Anshar, Lc. M.A di bawah ini. 

“Dewan Syariah sejak awal tidak menetapkan satu mazhab tertentu sebagai 

satu keputusan. Karena itu, mereka, dalam mengambil keputusan memberikan 

kesempatan kepada para anggotanya atau para asatidzahnya30 untuk 

mengungkapkan pendapat-pendapat dari pelbagai pendapat dan dalil-dalil 

                                                           
30Para anggota dan atau para asatidz yang tergabung di dalam Dewan Syariah Wahdah Islam 

adalah orang-orang memiliki kualifikasi dan kompentensi di bidang syariah dan perbedaan pendapat di 

kalangan para ulama mazhab dalam pelbagai persoalan hukum. 
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yang dikemukan tidak terikat pada mazhab-mazhab tertentu namun tentu saja 

dilihat bagaimana  dalil-dalil disebutkan dan bagaimana pandangan ulama 

terhadap dalil-dalil tersebut. Sejak awal kita menekankan bahwa tidak 

mungkin kita datang dengan suatu pendapat yang baru. Kita menyatakan 

pendapat dan mengeluarkan dalil memiliki pendahulu daripada ulama-ulama 

mu’tabar tentang suatu masalah. Sehingga tidak mungkin kita datang dengan 

pendapat yang tidak pernah ada mazhabnya sebelumnya. Meskipun kita tidak 

terikat pada mazhab tertentu, namun dalam mengeluarkan suatu pendapat atau 

keputusan selalu melihat dan memperhatikan mazhab yang dianut dan dikenal 

oleh mayoritas umat Islam Indonesia …” 31 

Pandangan yang dikemukan Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc. M.A. bahwa 

Wahdah Islamiyah dengan Dewan Syariahnya “tidak terikat dengan mazhab” bukan 

berarti Wahdah Islamiyah tidak bermazhab sebagaimana disalahpahami dan 

dituduhkan oleh sebagian orang. Akan tetapi tetap bermazhab, hanya saja corak dan 

atau bentuk dari pola bermazhab tidak seperti kebanyakkan aliran dan organisasi yang 

cenderung menisbatkan dirinya pada mazhab tertentu, bahkan kadangkala sampai 

bersikap fanatik di dalamnya. Di mana corak bermazhabnya fil manhaj, yakni 

bermazhab secara metodologis: corak mazhab yang mengembalikan suatu persoalan 

hukum pada dalil-dalil dan pendapat-pendapat para ulama mazhab yang terkuat. 

Seperti pandangan terkait hukum BPJS Kesehatan. 

Pada hakikatnya pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait dengan 

hukum mengikuti BPJS Kesehatan terletak pada 2 (dua) aspek hukum, yakni hukum 

asal dan hukum kondisionalnya. Pandangan ini lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak begitu testualis, rigid dan anamolis dalam 

                                                           
31Muhammad Yusran Anshar (48), Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, 

Makassar, 17 Februari 2018. 



112 
 

membaca dan menterjemahkan teks dalam kaitannya dengan dinamika dan dinamisasi 

persoalan keummatan kontemporer, yang mana menghendaki adanya “pembacaan 

ulang” yang bersifat kritis guna mewujudkan Islam sebagai solusi bagi terciptanya 

kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekiranya 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bersifat testualis, rigid dan anamolis maka dapat 

dipastikan tidak akan ada pengembangan hukum BPJS Kesehatan dari hukum 

asalnya, betapa dalam formulai kaidah-kaidah hukum ada ketentuan itu. 

a. Hukum Asal Mengikuti BPJS Kesehatan 

Keberadaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Indonesia bisa dikatakan 

sebagai fakta sosiologis yang tidak terbantahkan lagi. Artinya BPJS Kesehatan  

benar-benar ada dan memiliki konsekuensi akan keberadaanya bagi masyarakat. 

Lebih-lebih lagi dengan keberadaannya oleh pemerintah berikutnya instansi-instansi 

tertentu melalui tata aturan semacam “menekankan” (untuk tidak mengatakan 

mewajibkan) masyarakat untuk ikut serta sebagai dan atau menjadi anggota di 

dalamnya dengan perinciannya. Tentunya, tidak semua masyarakat menerima dan 

mau menjadi anggota, selain juga ada masyarakat yang menerima dan mau menjadi 

anggota. Keterbelahan sikap masyarakat semacam ini juga sudah menjadi fakta 

sosiologis; sangat mudah ditemukan di mana-mana. 

Selain masyarakat lapis bawah, terdapat juga kalangan terdidik, cendikiawan 

dan ulama yang terorganisir dalam organisasi masyarakat (ormas) Islam ternama di 

Indonesia turut serta memberikan pandangan dan sikap yang berbeda pula. Simpul 
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pandangan terletak pada konsep BPJS Kesehatan hingga pada persoalan yang terjadi 

di lapangan, khhususnya dalam kaitannya dengan pelayanan dan penanganan peserta 

BPJS Kesehatan ketika mereka sebagai pasien. Belum lagi persoalan terkait dengan 

anggarannya yang kini menjadi bagian dari trending topic yang hangat dipercakapkan 

oleh jagat Indonesia akhir-akhir ini. Persoalan demi persoalan tersebut pada akhirnya 

menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat lapis bawah, termasuk kalangan ormas 

ternama Indonesia tentang bagaimana hukum seputar BPJS Kesehatan. 

Sudah mahfum dalam Islam bahwa segala sesuatu, khususnya dalam 

kaitannya dengan hukum Islam, memiliki hukum asal. Dan hukum asal sesuatu 

terpahami dari ketentuan hukum yang terambil langsung dari dalil-dalil hukum. 

Begitu pula dalam kaitannya dengan “Hukum Mengikuti BPJS Kesehatan”, pun juga 

demikian halnya. Dalam “Surat Keputusan” Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

dijelaskan bahwa hukum asal dari mengikuti BPJS Kesehatan adalah mubah.32 

Pandangan demikian bukan tanpa alasan alias asal-asalan, melainkan karena 

berangkat dari dasar-dasar hukum yang terpahami oleh Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah. Adapun dasar pertimbangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebagai 

berikut: 

1) Dalil al-Qur’an 

Di antara ayat al-Qur’an yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam 

menetapkan hukum asal mengikuti BPJS Kesehatan adalah QS al-Māidah/5 :2. 

                                                           
32Lihat salinan Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang “Hukum BPJS 

Kesehatan”. 
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 ...َ َإ ن  ٱللّ  ٰۖ ٱت ق واَ  َو  ن ِۚ ٱلۡع دۡو َٰ َو  ثۡم  ع ل ىَٱلۡۡ  ن واَ  َت ع او  لا  َو  ٰۖ ىَٰ ٱلت قۡو  َو  ع ل ىَٱلۡب ر   ن واَ  ت ع او  و 

ق اب َ ٱلۡع  يدَ  ش د   َ  ٱللّ 

Terjemahnya:  

“… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.”33 

Ayat ini menjadi pegangan utama Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam 

menetapkan bolehnya mengikuti program BPJS karena dibangun di atas prinsip 

tolong menolong dalam kebaikan. Hal mana dalam agama Islam juga begitu 

ditekankan pentingnya saling tolong menolong antara sesama manusia dalam 

kebaikan. Dan, mengikuti program BPJS bagi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

merupakan bentuk (lain) dari sikap saling tolong menolong antar sesama manusia 

dalam kebaikan.34 

2) Dalil Hadis 

َ َق ال  ل م  س  َو  َع ل ي ه  ل ىَاللَّ   َالن ب ي  َص  َع ن  َع ن ه  َاللَّ   ي  ض  َر  ة  ي ر  َه ر  َأ ب ي  ع ن 

َ ن  ب ةًَم  ك ـر  ع ن هَ  َاللَ  ب َالدُّن ي اَ،َن ـف س  َك ر  ن  ب ةًَم  َك ـر  ن  م  ؤ  َم  َع ن  َن ـف س  ن  م 

ـعَ  َم  َع ل ـى َي س ر  ن  م  َو  ، ة  َال ق ي ام  م  َي و  ب  َف ـيَك ـر  ل ي ه  َع  َالل  َي س ـر  ،َ ر  س 

ة َ،َ ر  خ  الْ  يَالدُّن ي اَو  ه َالل َف ـ ر  ل مًـاَ،َس ت ـ س  َم  ر  َس ت ـ ن  م  ة َ،َو  ر  خ  الْ  الدُّن ي اَو 

                                                           
33Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141. 

34Roni Mahmuddin, Lc. M.H.I (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 

Februari 2018. Juga Muhammad Asri (36), Koordinator Bidang Muamalat, Wawancara, Makassar, 20 

Februari 2018 
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يقاًَ َط ر  َس ل ك  ن  م  َ،َو  يه  َأ خ  ن  َال ع ب د َف يَع و  اَك ان  َم  َال ع ب د  ن  الل َف ـيَع و  و 

ل مًـ َع  َف يه  س  َي ل ت م  ع  ت م  َاج  ا م  َ،َو  ن ة  ىَال ـج  َإ ل ـ يقاً َط ر  َب ه  َل ه  َالل  ـل  َ،َس ه  ا

َ،َ م  ه َب ي ن ه  س ون ـ ي ت د ار  َالل َ،َو  ت اب  َك  َي ت ل ون  َالل  ي وت  َب ـ ن  َم  ي ت  َف ـيَب ـ م  ق ـو 

ف َ ح  ة َ،َو  ـم  ح  َالر  م  ه  ت ـ ـي ـ غ ش  ين ة َ،َو  َالس ك  م  َع ل ي ه  ل ت  ز  َن ـ ل ئ ك ةَ إ لا  َال ـم  م  ه  ـت ـ

َ ه  َب ـ ع  ر  َي س  َل ـم  ،َ ه  ل ـ َع م  َب ـه  َب ط ـأ  ن  م  َو  ،َ ن د ه  َع  ن  َف يم  َالل  ه م  ذ ك ـر  َو  ،

ه َ ن ـس ب ـ
35 

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang 

mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. 

Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah 

hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di 

dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh 

akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong 

seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa 

menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya 

jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah 

Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara 

mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi 

mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di 

tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat 

oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis 

keturunannya tidak bisa mempercepatnya.” (HR Imam Muslim) 

Senada dengan QS al-Māidah/5 :2, hadis di atas juga menjadi basis alasan 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam membolehkan mengikuti program BPJS. 

Karena dalam hadis tersebut ada semacam jaminan dari Allah bagi orang-orang 

(beriman) yang (selalu) melapangkan kesusahan (hidup) dunia dari seorang mukmin 

dengan dilapangkannya darinya satu kesusahan di hari kemudian (baca: kiamat). 

                                                           
35Abȗ Ḥusain Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairi al-Naisaburi, Ṣaḥīh Muslim, Jilid IV 

(Kerajaan Arab Saudi: Riāsatu Iḍaraati al-Buhūts al-Ilmiyyah wa al-Iftaa’i wa ad-Da’wati wa al-

Irsyād, 1980), h. 2074. 
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Hadis ini bisa dikatakan sebagai “penjelas” lanjutan dari perintah QS al-Māidah/5 :2. 

Untuk saling tolong menolong. Dan, sama-sama diketahui bahwa (mengikuti) 

program  BPJS Kesehatan juga wujud dari sikap “melapangkan kesusahan hidup 

seseorang”, sebagai basis dalil membolehkan mengikuti BPJS Kesehatan.36 

َنَ بَ َيرَ ث َكَ اَن ث َد َحَ يَدَ قَ ع َالَ َرَ امَ عَ َوَ ب َأ َاَن ث َد َحَ َلَ ل َخَ ل اَ ََي  َلَ عَ َنَ بَ َنَ سَ لحَ ا َاَن ث َد َحَ 

َالل ََولَ سَ رَ َنَ أ ََهَ د َ جَ َنَ عَ َهَ يَ ب َأ ََنَ عَ َيَ ن َزَ المَ َفَ وَ عَ َنَ وَبَ رَ مَ عَ َنَ بَ َالل ََدَ بَ عَ 

م َ الَ ق ََمَ ل َسَ وَ َهَ يَ ل َعَ َىَالل َل َصَ  ر  طاًَح  َإ لا َش ر  م  ه  ط  و  َع ل ىَش ر  ن  و  ل م  س  ال م  و 

اماً. ر  َح  ل  َأ ح  ل لاًَأ و   37(رواهَالترمذىَعنَعمرَبنَعوف)َح 

Artinya: 

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka 

sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau 

menghalalkan suatu yang haram. (HR Tarmidzi) 

Hadis di atas juga menjadi alasan (lain) Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

membolehkan mengikuti program BPJS Kesehatan. Pada hadis ini titik penekanannya 

pada hukum “memenuhi syarat-syarat yang telah dibuat oleh umat Islam”. Artinya 

bahwa ketika umat Islam sudah mengakui kepemimpinan yang sah dan berdaulat, , 

maka umat Islam tentunya memiliki keharusan untuk mengikutinya, termasuk 

                                                           
36Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. Juga Muhammad Asri (36), Koordinator Bidang Muamalat, Wawancara, Makassar, 20 Februari 

2018 

37Abū ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa at-Tirmiżi, Jaami’ at-Tirmżzi (Cet. I; Ar-

Riyāḍ: Dār al-Salam, 1999), h. 326. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14161
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14797
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2509#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2509#docu


117 
 

mengikuti program BPJS Kesehatan. Selain itu, harus konsisten membayar premi 

bulanan yang telah ditetapkan berdasarkan tata aturan BPJS Kesehatan.38 

3) Qiyas 

Qiyas dengan sistem al-aqilah yang mewajibkan atas keluarga dekat seorang 

atau kerabat untuk membantu tanggungan kebutuhan finansialnya jika terjadi perkara 

yang membutuhkan tanggungan. Qiyas al-aqilah bisa digunakan untuk masalah 

mengikuti BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan bisa dikatakan sebagai bentuk 

tolong menolong yang diatur lebih lanjut dalam tata aturan yang berlaku. 

4) Kaidah Fikih 

ا ه  ي م  ر  َع ل ىَت ح  َد ل ي ل  َي د ل  أ ن  إ لاَ  ةَ  ب اح  َالۡ   ت  ل  ع ام  َف ىَال م  ل   39الْ  ص 
Artinya: 

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya.” 
Kaidah fikih di atas juga menjadi dasar hukum Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah dalam menetapkan hukum kebolehan mengikuti program BPJS Kesehatan. 

Kaidah tersebut sudah mafhum terkenal, bahwa hukum asal yang berkaitan dengan 

hal ihwal muamalah adalah boleh (dilakukan) kecuali memang ada dalil yang 

mengharamkannya. BPJS Kesehatan merupakan persoalan muamalah, tentu 

                                                           
38Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. Juga Muhammad Asri (36), Koordinator Bidang Muamalat, Wawancara, Makassar, 20 Februari 

2018. 

39Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaym, Al-Asybāh waal-Naḍir ‘alā Mazḥāb Abū Ḥanifah 

an-Nu’mān (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1993), h. 66. 
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berdasarkan kaidah fikih tersebut memiliki hukum asal boleh untuk dilakukan selama 

tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti memalingkan hukum asalnya.40 

b. Hukum Kondisional Mengikuti BPJS Kesehatan   

Selain hukum asal, hukum mengikuti BPJS Kesehatan juga memiliki “hukum 

pengembangan” karena melihat beberapa kondisi sosiologis yang melatarbelakangi 

BPJS Kesehatan. Pengembangan hukum terhadap suatu hal dari hukum asalnya 

dalam hukum Islam adalah sesuatu yang lumrah terkenal, bukan sesuatu yang asing 

bin aneh. Namun, pengembangan hukum tersebut dibangun di atas dasar-dasar 

hukum Islam yang begitu kuat dan ketat. Misalkan hukum asal nikah adalah sunah. 

Dalam pengembangan hukum, hukum asal nikah bisa mengalami pengembangan dari 

yang sunah menjadi wajib. Bahkan lebih dari itu, bisa dari yang sunah menjadi 

makruh dan malahan haram.41  

Pengembangan hukum dari hukum asal nikah memiliki bangunan kerangka 

epistemologi hukum Islam. Pada umumnya mengacu pada 2 (dua) aspek. Pertama; 

aspek normatifitas hukum yang menjelaskan hal berkaitan dengan hukum suatu 

persoalan. Aspek ini murni kembali membaca dan mengali dalil-dalil hukum Islam 

yang menjelaskan soal hukum perkawinan. Kedua; aspek sosiologi(s) hukum, yakni 

                                                           
40Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. Juga Muhammad Asri (36), Koordinator Bidang Muamalat, Wawancara, Makassar, 20 Februari 

2018. 

41Kesimpulan dari analogi hukum yang diberikan oleh informan penelitian di selah-selah 

memberikan keterangan mengenai aspek hukum kondisional mengikuti BPJS Kesehatan. Untuk 

masalah ini cukup banyak ditemukan dalam buku yang berkaitan dengan Fikih Perkawinan (Fiqh al-

Munakahat). 
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kembali membaca dinamika hukum yang berkembang dalam struktur kehidupan 

masyarakat. Elaborasi kedua aspek tersebut akan melahirkan konstruksi hukum yang 

kuat dan pada akhirnya dapat menjadi solusi atas persoalan yang terjadi di 

masyarakat. 

Hukum mengikuti BPJS Kesehatan mempunyai kondisi-kondisi tertentu yang 

darinya membuat hukumnya menjadi begitu di-“tekan”-kan (menyesuaikan dengan 

apa yang digunakan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah) bagi masyarakat untuk 

mengikutinya. Kondisi yang dimaksud oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

dikategorikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yakni 1) keikutsertaan yang bersifat otomatis 

karena kewajiban instansi atau perusahaan yang harus mendaftarkan karyawan atau 

pekerjanya untuk program tersebut; dan 2) kewajiban yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan dikaitkan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan 

publik lainnya.42 

Dasar yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam 

hal ini adalah: 

1) Dalil Ketaatan Kepada Ulil Amri 

Bagi Dewan Syariah , ketaatan terhadap ulil amri adalah sesuatu yang sangat 

ditekankan dalam agama Islam. Tentu ketaatan terhadap ulama yang dimaksud adalah 

dalam hal positif (kebajikan dan kebaikan), bukan dalam hal negatif (keburukan dan 

kejelekan). Meskipun tidak dinafikan ada sebagian dari umat Islam ada yang 

                                                           
42Lihat salinan Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Hukum BPJS 

Kesehatan. 
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memiliki doktrin teologis tentang ketaatan terhadap ulil amri bersifat mutlak; dalam 

hal positif dan negatif sekalipun. Pandangan semacam ini dibangun di atas 

argumentasi  ketaatan terhadap ulil amri merupakan titah agama sekaligus sesuatu 

yang ditekankan dan memiliki fadilah khusus. 

“… bagi kami, ketaatan terhadap ulil amri dalam hal kebaikan adalah sesuatu 

yang diperintahkan oleh agama dan sangat diperhatikan oleh kami, karena 

perihal ini banyak terdapat ketentuan-ketentuan dalam al-Qur’an dan hadis 

yang menjelaskannnya. Tentu, himbauan pemerintah kepada masyarakat 

untuk turut serta menjadi bagian dari BPJS Kesehatan adalah sesuatu yang 

positif, meskipun di sana sini ada hal yang perlu diperbaiki dan 

disempurnakan untuk ke depannya. …”43 

Dalil-dalil yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah dalam mentaati ulil amri dalam kaitannya dengan keharusan ikut serta 

menjadi bagian dari peserta BPJS Kesehatan cukup banyak, di antaranya sebagai 

berikut: 

َف إ نَ نك مٰۡۖ َم  َٱلْۡ مۡر  ل ي أ و  َو  س ول  َٱلر  يع وا  أ ط  َو  َٱللّ   يع وا  َأ ط  ا  ن وَٰٓ ام  َء  ين  َٱل ذ  ا أ يُّه 
َٰٓ ي َٰ

إ ل ى دُّوهَ  عۡت مَۡف يَش يۡءَٖف ر  ز  ََت ن َٰ ر ِۚ َٱلَْٰۡٓخ  ٱلۡي وۡم  َب ٱللّ  َو  ن ون  َإ نَك نت مَۡت ؤۡم  س ول  ٱلر  ٱللّ  َو 

يلًَ َت أۡو  أ حۡس ن  يۡرَٞو  َخ  ل ك 
َذ َٰ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul 

(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”44 (QS al-

Nisā’/4:59). 

 

QS al-Nisā’/4:59  menjelaskan pentingnya ketaatan terhadap pemerintah 

(yang sah dan berdaulat). Bahkan pentingnya ketaatan terhadap pemerintah dikaitkan 

                                                           
43Dr. Muhammad Yusran Anshar (48), Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, 

Makassar, 17 Februari 2018. 

44Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 114. 
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langsung dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, tentu hal demikian bukan la 

perkaran yang sederhana. Olehnya itu, QS al-Nisā’/4:59 menjadi basis keyakinan 

Ahlussunnah tentang pentingnya ketaatan terhadap pemerintah, meski tidak dinafikan 

terdapat pro kontra terhadap maksud ulil amr dalam ayat tersebut. Bagi Dewan 

Syariah Wahdah Islamiyah, sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintah adalah 

mengikuti program BJPS Kesehatan yang merupakan program resmi pemerintah.45 

ث نيَ َبنَ َد َمَ حَ اَمَ ن ث َد َحَ  َقالا:َبنَ َوَ َالم  د ث ن اََب ش ار  َح  عف ر  َج  د َبن  م  ح  د ث ن اَم  ح 

َ َع نَع ل ى   ن   َ حم  َالر  ع نَأب ىَع بد  ةَ  َع ب يدَ  َبن  َع نَس عد  ع نََزب يد  ش عب ةَ 

َالل ََأنَ  س ول  َف يََقالَصلى الله عليه وسلمَر  َالط اع ة  ا َإ ن م  َالل  ي ة  ع ص  َف يَم  لا طا ع ة 

فَ  و  ع ر   46.َرواهَمسلمال م 
Artinya: 

“Tidak (boleh) taat (terhadap perintah) yang di dalamnya terdapat maksiat 

kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan”َ (HR. 

Muslim) 

َالل ََ َع نَع ب يد  يد  َس ع  َبن  د ث ن اَي حي  س دٌَّح  د ث ن اَم  د ث ن يَن اف عَ َ ح  ََح  ع نَع بد 

َ َالن ب ي   َع ن  َع نه  َالل  ي  ض  َر  :َصلى الله عليه وسلمالل  َََق ال  الط اع ة  َو  ع  ع ل ىَالس م 

َ ه ، ك ر  َو  ب  َأ ح  ا َف ي م  ل م  س  َال م  ء  ر  َل مال م  ا َف إ ََم  ، ي ة  ع ص  َب م  ر م  ََذ اي ؤ  ر  أ م 

ط ا لاَ  َو  ع  س م  ،َف لَ  ي ة  ع ص   47ى.َرواهَالبخارة َعَ ب م 

                                                           
45Roni Mahmuddin, Lc. M.H.I (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 

Februari 2018. Juga Muhammad Asri (36), Koordinator Bidang Muamalat, Wawancara, Makassar, 20 

Februari 2018. 

46Abȗ Ḥusain Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairi al-Naisaburi, Ṣaḥīh Muslim No. Hadis 1840, 

Jiuz VI (Cet. I; Riyad: Yayasan Syaikh Abdullah ibn Zaid al-Qunaim al-Khairiyah, 2013), h. 14. 

47Abu Abdillah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn al-Bardizbah al-

Bukhariy, Ṣahih Bukhari  Nomor Hadis 7144, (Bairut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 

1294. 



122 
 

Artinya: 

“Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) 

pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat 

kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh 

mendengar dan tidak boleh taat.” 

د ث َ  ن اَع بد َالل َح  َأخب ر  ََن اَع بد ان  ن ىَا ب وَ‘ع نَي ون س  َأخب ر   َ ي  هر  َالزُّ ع ن 

س و َر  قالَأن  ةَ  ير  َا ب اَه ر  ع  س م  َأن هَ  ن  حم  َالر  َع بد  ة َبن  ل م  َالل ََ س  ََصلى الله عليه وسلمل 

نَ قالَ م  َو  َع ص ىَالل ، ان يَف ق د  َع ص  ن  م  َو  َالل ، َأ ط اع  َف ق د  َأ ط اع ن ي  ن  َم 

ان ي َع ص  يَف ق د  ي ر  َأ م  َع ص ى ن  م  َو  َأ ط اع ن ي، يَف ق د  ي ر  َأ م  َرواهَأ ط اع  .

 48البخار

Artinya:  

“Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah dan 

barangsiapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah, 

barangsiapa yang taat kepada amirku (yang muslim) maka ia taat kepadaku 

dan barangsiapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku.” 

 Keempat hadis di atas pada sesungguhnya menegaskan tentang pentingnya 

ketaatan terhadap pemerintah. Seperti sebelumnya, hadis tersebut merupakan 

penjelaskan terhadap bentuk dan kondisi ketaatan yang dimaksudkan Allah dalam QS 

al-Nisā’/4:59, bahkan ketaatan kepada pemerintah adalah suatu perintah hanya 

diperuntukkan kepada hal-hal yang positif dan dibenarkan oleh agama. Tentunya, 

anjuran pemerintah untuk mengikuti program BPJS Kesehatan bukan sebuah anjuran 

untuk melakukan kemaksiatan dalam beragama, ia merupakan suatu program positif 

                                                           
48Abu Abdillah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn al-Bardizbah al-

Bukhariy, Ṣahih Bukhari  Nomor Hadis 7137, h.1293. 
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yang diberlakukan pemerintah untuk saling tolong menolong, yang mana sebagai asas 

BPJS Kesehatan itu sendiri.49 

2) Dalil al-Muslimun ‘alaa Syurutihim 

Selain dalil ketaatan terhadap pemerintah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

juga menggunakan dalil al-Muslimun ‘alaa Syurutihim. 

َنَ بَ َيرَ ث َكَ اَن ث َد َحَ يَدَ قَ ع َالَ َرَ امَ عَ َوَ ب َأ َاَن ث َد َحَ َلَ ل َخَ ل اَ ََي  َلَ عَ َنَ بَ َنَ سَ لحَ ا َاَن ث َد َحَ 

َالل ََولَ سَ رَ َنَ أ ََهَ د َ جَ َنَ عَ َهَ يَ ب َأ ََنَ عَ َيَ ن َزَ المَ َفَ وَ عَ َنَ وَبَ رَ مَ عَ َنَ بَ َالل ََدَ بَ عَ 

م َ الَ ق ََمَ ل َسَ وَ َهَ يَ ل َعَ َىَالل َل َصَ  ر  طاًَح  َإ لا َش ر  م  ه  ط  و  َع ل ىَش ر  ن  و  ل م  س  ال م  و 

اماً. ر  َح  ل  َأ ح  ل لاًَأ و   50(رواهَالترمذىَعنَعمرَبنَعوف)َح 

Artinya: 

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka 

sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau 

menghalalkan suatu yang haram. (HR Tarmidzi) 

Hadis di atas juga menjadi alasan (lain) Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

membolehkan mengikuti program BPJS Kesehatan. Pada hadis ini titik penekanannya 

pada hukum “memenuhi syarat-syarat yang telah dibuat oleh umat Islam”. Artinya 

bahwa ketika umat Islam sudah mengakui kepemimpinan yang sah dan berdaulat, , 

maka umat Islam tentunya memiliki keharusan untuk mengikutinya, termasuk 

                                                           
49Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. Juga Muhammad Asri (36), Koordinator Bidang Muamalat, Wawancara, Makassar, 20 Februari 

2018. 

50Abū ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa at-Tirmiżi, Jaami’ at-Tirmżzi (Cet. I; Ar-

Riyāḍ: Dār al-Salam, 1999), h. 326. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14161
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2509#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2509#docu
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mengikuti program BPJS Kesehatan. Selain itu, harus konsisten membayar premi 

bulanan yang telah ditetapkan berdasarkan tata aturan BPJS Kesehatan.51 

Pada pokoknya, dalil ini menegaskan bahwa jika pemerintah dan instansi yang 

menjadi tempat bekerja seseorang menekankan bahkan mewajibkan untuk mengikuti 

BPJS Kesehatan untuk bisa mendapatkan pelayanan fasilitas dan lainnya, maka 

orang-orang tersebut secara otomatis terikat dengan aturan itu, kecuali memang 

dirinya memilih lain dengan pelbagai konsekuensi yang ada tentunya, sebut saja 

misalnya tidak mendapatkan pelayanan fasilitas dari pemerintah dan instansi 

bersangkutan. 

 

                                                           
51Roni Mahmuddin (41), Koordinator Bagian Ibadah, Wawancara, Makassar, 15 Februari 

2018. Juga Muhammad Asri (36), Koordinator Bidang Muamalat, Wawancara, Makassar, 20 Februari 

2018 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan demi penjelasan pada pembahasan sebelumnya, 

maka selanjutnya yang menjadi kesimpulan penelitian tesis ini adalah antara lain 

sebagai berikut: 

1. Konstruksi hukum Surat Keputasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

adalah suatu produk hukum yang bersifat tidak mengikat dalam merespon 

persoalan-persoalan keummatan, baik itu yang berkaitan dengan bidang 

akidah, syariah dan keluarga. 

2. Pperspektif Dewan Syariah Wahdah Islam terhadap BPJS Kesehatan 

terdiri dari 3 aspek. Pertama; hukum akad BPJS Kesehatan sebagai 

asuransi atau jaminan kesehatan BPJS yang bersifat ta’awan/sosial yang 

pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip asuransi syariah. Dalil yang 

digunakan adalah QS al-Maidah/5 : 2. Ia berbeda dengan akad mu’awadz, 

karenanya tidak mengnadung gharar, maysir, dan riba. Kedua; hukum 

denda BPJS Kesehatan bagi peserta yang terlambat membayar premi 

adalah tidak masalah alias sah-sah saja, jika hal demikian dimaksudkan 

demi tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kemudaratan. Meskipun 

demikian, sangat diharapkan sebisa mungkin peserta menghindarkan 

keterlambatan membayar premi, biar tidak terkena denda. Dalillnya adalah 

al-muslimuwn ‘alaa syurutihim, laa dharar walaa dhirar.  Ketiga; hukum 

mengikuti BPJS Kesehatan dirinci ke dalam 2 (dua) poin, 1) hukum 

asalnya, yakni sebagai sesuatu yang mubah dengan mengacuh pada 

keumuman QS al-Maidah/5 : 2 dan beberapa hadis terkait dengannya 

beserta kaidah muamalah yang mengatakan hukum asal muamalah adalah 
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mubah; 2) hukum kondisional, yakni hukum mengikutinya menjadi begitu 

ditekankan karena keikutsertaan yang bersifat otomatis karena kewajiban 

instansi atau perusahaan yang harus mendaftarkan karyawan atau 

pekerjanya untuk program tersebut; dan  kewajiban yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan dikaitkan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan-

pelayanan publik lainnya. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini adalah perlu mengkaji lebih lanjut persoalan 

hukum kontemporer dengan melihat aspek sosiologi hukum atau fiqh al-waqi 

yang berkembang dengan begitu cepatnya agar kajian, keputusan dan lainnya 

benar-benar mampun menjawab persoalan yang muncul. Khususnya untuk BPJS 

Kesehatan, ke depannya perlu kajian dan implementasi prinsip-prinsip asuransi 

syariah ke dalam BPJS Kesehatan, biar BPJS Kesehatan benar-benar sesuai 

dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. 
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