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ABSTRAK 

 

Nama   : MUHAMMAD RUM ABDAU A. 

Nim   : 90100114028 

Judul Skripsi  : Implementasi Mashlahah oleh Bank Muamalat  

   Indonesia KCU Makassar terhadap Nasabah Pelaku  

   UMKM Kota Makassar” 

 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pembiayaan Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar terhadap pelaku UMKM Kota Makassar dan 

untuk Menganalisis kemaslahatan pelaku UMKM Kota Makassar melalui 

pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian yaitu jenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologi. Sumber data penelitian adalah 

pihak bank Muamalat Indonesia KCU Makassar. Pengumpulan data 

menggunakan wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif serta triangulasi sumber data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pengajuan pembiayaan. 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar mengedepankan kesatuan, 

keseimbangan, kebebasan dan utamanya tanggungjawab, skema pembiyaan yang 

sering digunakan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar adalah pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah. Kemaslahatan dapat diciptakan oleh pihak Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar kepada pelaku UMKM dengan pola-pola 

ataupum implementasi akad-akad pada produk-produk yang sangat berpihak pada 

pelaku UMKM sehingga Implementasi kemaslahatan Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar telah merealisasikan dalam penerapannya proses pembiayaan 

kepada pelaku UMKM 

Implikasi penelitian kepada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif tentang 

produk dengan segala keunggulan dan kemudahannya dan kepada penelitian yang 

akan datang diharapkan menambah objek penelitian bukan hanya di satu tempat 

tapi juga dibeberapa tempat sehingga hasilnya lebih bagus dengan 

membandingkan beberapa informan dari beberapa daerah yang berbeda. 

 

 

Kata Kunci: Pembiayaan, UMKM, Mashlahah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu 

penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan 

ekonomi daerah. Kegiatan UMKM merupakan salah satu cara agar produk kreatif 

daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di 

daerah.Selain itu, peran pelaku UMKM dipandang sangat penting guna 

meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu 

daerah, sehingga pelaku UMKM dituntut mampu untuk ikut serta dalam 

mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan 

pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Makassar1. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit 

usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan 

perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat 

angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. 

Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan 

kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti 

UMKM mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi 

kemiskinan dan pengangguran. 

UMKM yang saat ini berkembang di Kota Makassar adalah usaha laundry, 

pencucian mobil, bengkel sepeda motor, meubel dan beberapa home industry atau 

 
1Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan 1, no. 2 

(2020): 157–172, https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39. 
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usaha rumahan yang menawarkan produk olahan maupun jasa. Pembangunan 

ekonomi di Kota Makassar dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, 

salah satu di antaranya adalah tingkat pendapatan asli daerah dari sektor retribusi 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2020. 

Tabel 1.1 

PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 

 

Sektor PDRB 
Tahun 

2018 2019 2020 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
2 648 508,00 2 719 188,00 2 753 461,00 

Pertambangan dan Penggalian 273 852,00 293 349,00 277 886,00 

Industri Pengolahan 284 896,00 301 550,00 291 419,00 

Pengadaan Listrik dan Gas 7 306,00 7 737,00 8 420,00 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah, dan Daur 

Ulang 

31 184,00 34 817,00 35 723,00 

Konstruksi 808 502,00 873 977,00 744 030,00 

Perdagangan Besar dan Eceran 

Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

760 685,00 807 638,00 784 536,00 

Transportasi dan Pergudangan 185 084,00 186 162,00 174 697,00 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
21 499,00 24 183,00 21 895,00 

Informasi dan Komunikasi 640 930,00 686 954,00 779 344,00 

Jasa Keuangan dan Asuransi 218 131,00 212 857,00 228 866,00 

Real Estate 177 636,00 193 623,00 198 302,00 

Jasa Perusahaan 8 130,00 8 862,00 8 361,00 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan, dan Jaminan Sosial 

Wajib 

1 016 627,00 1 097 720,00 1 007 383,00 

Jasa Pendidikan 438 282,00 476 727,00 445 969,00 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
167 201,00 175 561,00 179 696,00 

Jasa Lainnya 232 786,00 258 620,00 245 589,00 

PDRB 7 921 239,00 8 359 525,00 8 185 577,00 

Sumber: BPS Kota Makassar, 2020. 
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Hal yang paling sering terungkap adalah keterbatasan modal fisik (finansial, 

struktur, dan infrastruktur) dan kesulitan dalam pemasaran, kesulitan dalam 

pemasaran dapat dilihat sebagai salah satu akibat dari rendahnya kualitas pekerja 

dan pengusaha serta keterbatasan teknologi yang membuat produk-produk 

UMKM belum memiliki kualitas dan harga yang kompetitif yang mampu bersaing 

secara dalam tahapan cakupan wilayah di luar Kota Makassar. Pertumbuhan 

ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan 

pemerintah dalam mencapai suatu hasil yang positif yang berdampak kepada 

kesejahteraan masyarakat. 

Menyikapi persoalan yang ada, pelaku UMKM membutuhkan pembiayaan 

yang bersumber dari pemerintah, swasta maupun perbankan. Dana yang 

bersumber dari pemerintah sangat terbatas mengingat banyaknya sektor yang 

dibiayai. Selain pemerintah, pihak swasta memiliki andil untuk membantu 

pembiayaan sektor UMKM, namun terhambat dari keterbatasan dana dalam 

operasional dan pengembangan usahanya. Oleh karena itu peran bank utamanya 

bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dalam pengembangan UMKM melalui 

penyedia modal sebagai solusi pemecahan masalah menghadapi hambatan-

hambatan berupa kurangnya pembiayaan yang dialami UMKM sekarang ini. 

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah dapat menjadi harapan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan karena beroperasinya perbankan 

syariah di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 
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pemerataan kesejahteraan rakyat.2 Dari tujuan ini semestinya keberadaan 

perbankan syariah di Indonesia setidaknya dapat mewujudkan pemerataan 

kesejahteraan melalui kegiatan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.3 

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020, 

menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah terhadap UMKM masih sangat 

rendah dibandingkan dengan sektor yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pihak 

perbankan belum memberikan dukungan optimal kepada sektor UMKM.4  

Tabel 1.2 

Pembiayaan Bank Umum Syriah dan Unit Usaha Syariah 

 

Sektor Ekonomi 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian, 

Perburuan dan 

Kehutanan 

8,531 10,419 11,497 13,717 15,659 

Perikanan  1,405 1,462 1,204 1,307 1,817 

Pertambangan dan 

Penggalian 
6,604 6,864 5,410 5,086 6,107 

Industri 

Pengolahan 
19,745 21,463 24,363 26,488 27,475 

Perdagangan besar 

dan Eceran 
30,319 32,839 33,166 36,752 39,069 

Real Estate, Usaha 

Persewaan, dan 

Jasa Perusahaan 

12,797 12,326 13,315 13,404 12,671 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020. 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa kontribusi pembiayaan Bank 

Umum Syriah dan Unit Usaha Syariah pada UMKM masih kalah jauh 

 
2Bank Indonesia, “Undang-Undang  No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 3,” 

2008. 
3Purwanto, “Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah terhadap Kesejahteraan 

Petani di Pulau Sumatera Periode 2016-2017,” Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 

7, No. 1 (2018): 37–58. 
4Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (Jakarta: Departemen Perizinan dan 

Informasi Perbankan, 2020), h. 50. 



 
 

5 
 

dibandingkan dengan pembiayaan pada industri pengolahan dan perdagangan 

besar dan eceran. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah sangat berhati-

hati dalam menyalurkan dananya ke sektor UMKM karena menyangkut 

pertimbangan kepentingan bisnis. 

Jenis usaha kecil menengah tersebar dari berbagai unit usaha, seperti 

pertanian, perdagangan, industri pengolahan, komunikasi dan pengangkutan, 

bangunan, keuangan dan listrik dan gas serta air bersih. Jumlah usaha kecil sangat 

banyak, tapi omzet yang digabungkan dari keseluruhan jumlah tidak sebanding 

dengan satu omzet perusahaan skala nasional. Termasuk usaha kecil dan 

menengah yang terdiri dari semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa 

kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat 

dan industri kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dapat di lihat pada tabel 1.3 

sebagai berikut: 

Table 1.3 

Jumlah Usaha (Unit) 

 

Jenis 

Usaha 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2018 

Usaha 

Menengah 
453,00 513,00 458,00 470,00 892,00 104,00 

Usaha 

Kecil 
2 159,00 3 106,00 1 847,00 2 070,00 3 171,00 397,00 

Usaha 

Mikro 
2 686,00 3 302,00 2 559,00 2 700,00 4 964,00 363,00 

Sumber: BPS Kota Makassar, 2020. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah UMKM terus mengalami 

peningkatan dalam rentang tahun 2011-2018. Dengan potensi yang ada di sektor 

UMKM di Kota Makassar menjadikan perhatian yang cukup besar bagi 

pemerintah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan UMKM sebagai 
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pendapatan domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa peran UMKM di Kota 

Makassar sangat besar, sehingga diperlukan kebijakan yang membantu pelaku 

UMKM dalam pembiayaan usaha. 

Pembiayaan kepada UMKM dari bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

sangat diperlukan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing 

ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena 

selama ini system pembiayaan yang berjalan masih bersifat pembiayaan 

konvensional. 

Pembiayaan konvensional tersebut sangat memberatkan pelaku UMKM 

dikarenakan bunga yang setiap bulan menjadi tanggungan pelaku UMKM. Selain 

itu, pelaku UMKM di Kota Makassar telah jatuh ke dalam praktik riba dan hutang 

jangka panjang terhadap rentenir akibat dari belum adanya alternatif pembiayaan 

yang diterapkan. Hal inilah memberikan peluang kepada perbankan syariah 

khususnya bank Muamalat Indonesia KCU Makassar untuk memberikan 

pembiayaan syariah pada UMKM mengingat pembiayaan syariah memiliki skim 

pembiayaan yang beraneka ragam yang dapat diterapkan pada UMKM. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka menarik untuk dilakukan sebuah kajian 

karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Mashlahah oleh 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar terhadap Nasabah Pelaku 

UMKM Kota Makassar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: 
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1. Bagaimana sistem pembiayaan bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

terhadap pelaku UMKM Kota Makassar? 

2. Bagaimana kemaslahatan pelaku UMKM Kota Makassar melalui 

pembiayaan bank Muamalat Indonesia KCU Makassar? 

 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus implementasi kemaslahatan pembiayaan Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar terhadap pelaku UMKM Kota Makassar. Hal 

ini dimaksudkan untuk melihat lebih jauh mengenai sistem pembiayaan bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar. Menyusun sebuah kerangka penelitian untuk 

menganalisis kajian yang akan diteliti maka diupayakan memberikan deskripsi 

fokus penelitian ini yang berkaitan sistem pembiayaan bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar. 

Sistem pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dalam 

penelitian ini merujuk kepada prosedur pengajuan pembiayaan, skema pemberian 

pembiayaan dan ragam produk pembiayaan. kemaslahatan pelaku UMKM Kota 

Makassar melalui pembiayaan bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dalam 

penelitian ini merujuk kepada perlindungan lima hal yaitu memelihara agama (hifz 

al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-‘aql), 

memelihara keturunan (hifzh al-nasl) dan memelihara harta (hifzh al-mal). 
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Tabel 1.4 

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

 

No. Fokus penelitian Sub Fokus Deskripsi Fokus 

1. Sistem 

Pembiayaan Bank 

Muamalat 

Indonesia KCU 

Makassar  

Prosedur pengajuan 

pembiayaan 

Langkah-langkah dan 

persyaratan dalam melakukan 

pengajuan pembiayaan dengan 

menjunjung tinggi rasa 

keadilan  

Skema pemberian 

pembiayaan 

Secara budaya, banyak pelaku 

UMKM sudah mengenal 

model pembiayaan yang 

menyerupai atau sejalan 

dengan sistem syariah 

Ragam produk 

pembiayaan  

Luasnya cakupan usaha dan 

komoditas UMKM telah 

diantisipasi dengan produk 

pembiayaan syariah yang juga 

beragam 

2. Kemaslahatan 

Pelaku UMKM 

Kota Makassar 

Memelihara agama 

(hifz al-din) 

Bank Syariah Indonesia KC 

Pettarani Makassar 

menggunakan Al-Quran, 

Hadis dan sumber hukum 

Islam lainnya sebagai 

pedoman dalam menjalankan 

system operasionalnya 

Memelihara jiwa 

(hifzh al-nafs) 

Penggunaan akad-akad syariah 

dalam setiap transaksi di Bank 

Syariah Indonesia KC 

Pettarani Makassar 

Memelihara akal 

(hifzh al-‘aql) 

Pihak Bank Syariah Indonesia 

KC Pettarani Makassar 

mengungkapkan secara detail 

mengenai sistem produknya 

dan dilarang untuk menutup-

nutupi barang sedikit pun 

kepada nasabah 

Memelihara harta 

(hifzh al-mal) 

dikeluarkan oleh Bank Syariah 

Indonesia KC Pettarani 

Makassar dimana bank 

berupaya untuk menjaga dan 

mengalokasikan dana nasabah 

dengan baik dan halal serta 

diperbolehkan untuk 

mengambil profit yang wajar 

Memelihara Jaminan kehalalan yang 
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keturunan (hifzh al-

nasl) 

berdampak baik bagi keluarga 

dan keturunan yang dinafkahi 

dari dana tabungan nasabah 

tersebut 

 

D. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan pertimbangan melakukan penelitian ini, maka dicantumkan 

penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti di antaranya: 

Penelitian yang dilakukan Purwanto (2018) tentang “Kontribusi Pembiayaan 

Sektor Pertanian Bank Syariah terhadap Kesejahteraan Petani di Pulau Sumatera 

Periode 2016-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembiayaan sektor 

pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani (nilai Prob 0, 6563 > 

0,05). 2) Hasil analisis membuktikan jika pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS 

di pulau Sumatera tahun 2016-2017 berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan 

petani di Sumatera (nilai Prob 0.0004 <0,05).5 

Penelitian yang dilakukan Mughits dan Wulandari (2016) tentang “Kontribusi 

Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian di Indonesia”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian 

di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa indikator ekonomi, diantaranya 

indikator perbankan syariah, moneter dan makroekonomi. Pada jangka pendek, 

variabel yang mempengaruhi kontribusi pembiayaan bank syariah untuk sektor 

pertanian di Indonesia secara signifikan adalah variabel nilai tukar rupiah terhadap 

dolar dan variabel imbalan SBIS. Sementara dalam jangka panjang variabel yang 

 
5Purwanto, “Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah Terhadap Kesejahteraan 

Petani Di Pulau Sumatera Periode 2016-2017.”, h. 37. 
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mempengaruhi kontribusi pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian di 

Indonesia secara signifikan adalah jumlah dana pihak ketiga (DPK) dan Non 

Performing Financing (NPF) untuk sektor pertanian.6 

Penelitian yang dilakukan Gumilang (2017) tentang Model Pembiayaan 

Syariah Bank Muamalat untuk Sektor Pertanian. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap PDB sebesar 13,98% 

tahun 2015 berbanding terbalik dengan pembiayaan yang dilakukan perbankan 

yang hanya 8,98% tahun 2014 pada pertanian. Rendahnya pembiayaan ini bukan 

saja dikarenakan kurangnya kemampuan sektor ini untuk mengembalikan 

pembiayaan, tetapi lebih disebabkan oleh keberpihakan yang sangat rendah pada 

sektor ini dan aturan main kredit yang sangat kaku, terutama bagi petani pelaku 

agribisnis.7 

Penelitian yang dilakukan Arman dkk (2015) tentang “Penerapan Bank 

Pertanian Syariah sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Pertanian dan Pemerataan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan dalam Menghadapi Asean Economic Community 

2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan Bank Pertanian Syariah 

di tiap daerah di Sulawesi Selatan akan sangat membantu masyarakat untuk 

mengembangkan produk-produk pertanian mereka, karena berdasarkan data 

statistik menyatakan bahwa persentase produksi rumah tangga kebanyakan dari 

pada berkelompok sehingga akan sangat membantu para masarakat tersebut, 

 
6Minhatul Mughits and Ries Wulandari, “Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah Untuk Sektor 

Pertanian Di Indonesia,” Jurnal Al-Muzara’ah Vol. 4, no. 1 (2016). 
7Risa Ratna Gumilang, “Model Pembiayaan Syariah Bank Muamalat untuk Sektor 

Pertanian,” Coopetition Vol. VIII, No. 2 (2017): h. 127. 
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sehingga penempatan Bank Pertanian Syariah yang ditempatkann didaerah-daerah 

akan mempermudah akses terhadap masyarakat.8 

Penelitian yang dilakukan Ashari dan Saptana (2005) tentang “Prospek 

Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di 

sektor pertanian. Untuk mendukung implementasinya di sektor pertanian 

diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif 

mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah.9 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, memiliki kesamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terutama dalam hal objek, 

subjek kajian penelitian seperti kontribusi pembiayaan syariah pada UMKM. 

Namun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada pembiayaan 

Muamalat Indonesia KCU Makassar. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis sistem pembiayaan bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar terhadap pelaku UMKM Kota Makassar. 

b. Menganalisis kemaslahatan pelaku UMKM Kota Makassar melalui 

pembiayaan bank Muamalat Indonesia KCU Makassar. 

 

 
8Arman, Taslim, dan dan Nurjannah, “Penerapan Bank Pertanian Syariah sebagai Upaya 

Meningkatkan Hasil Pertanian dan Pemerataan Ekonomi di Sulawesi Selatan dalam Menghadapi 

Asean Economic Community 2015,” Jurnal Pena Vol. 1, No. 2 (2015): h. 188. 
9Ashari dan Saptana, “Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian,” Forum 

penelitian Agro Ekonomi Vol. 23, No. 2 (2005): h. 132. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara: 

a. Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini memberikan manfaat terutama dalam 

pengkajian teori-teori seperti maslahah, pembiayaan bank muamalat dan 

UMKM. Sehingga dapat dijadikan khasanah keilmuan dalam rangka 

pembelajaran terhadap masyarakat utamanya pelaku UMKM. 

b. Praktis 

Secara  praktis penelitian ini memberikan manfaat kepada: 

1) Dinas Koperasi dan UMKM 

Melalui penelitian ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar 

mendapatkan informasi terkait skim pembiayaan syariah yang dapat 

dijadikan alternatif dalam pengembangan UMKM Kota Makassar. 

2) Pelaku UMKM 

Penelitian ini memberikan manfaat kepada pelaku UMKM dalam 

pengambilan pembiayaan usaha yang bebas dari riba berupa pembiayaan-

pembiayaan bank syriah yang beraneka ragam jenisnya. 

3) Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini bermanfaat kepada peneliti selanjutnya untuk dijadikan 

bahan acuan untuk mengkaji bidang yang sama atau bidang lainnya 

melalui pembiayaan bank syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Mashlahah 

Secara etimologi kata maslahah, jamaknya masalih berarti sesuatu yang baik, 

yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. Maslahah 

kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi 

maslahah adalah terciptanya kebaikandan kesenangan dalam kehidupan manusia 

serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.10 

Ungkapan bahasa Arab menggunakan maslahah dalam arti manfaat atau 

perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada 

manusia. Sedangkan dalam arti umum, maslahah diartikan sebagai segala sesuatu 

yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, 

seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang 

mengandung manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud 

mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya 

atau kerusakan disisi lain.11 

Maslahah menurut Imam al-Shatibi, adalah sifat atau kemampuan barang dan 

jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di 

muka bumi ini. Menurutnya maslahah memiliki lima elemen dasar, yaitu: 

keyakinan (al-din), kehidupan atau jiwa (al-nafs), keluarga atau keturunan (al-

 
10Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 46, No. II 

(2012): 477–500. 
11Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid II. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345. 
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nasb), properti atau harta benda (al-mal), intelektual (al-aql). Kelima elemen ini 

disebut maqasid al syari’ah.12 

Beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori maslahah, 

di antaranya yaitu: 

1. Al-Quran 

Firman Allah swt dalam QS Al-Anbiya’/21: 107, 

لمَِينَ   كَ إِلَّا رَحۡمَةٗ ل ِلۡعََٰ  وَمَآ أرَۡسَلۡنََٰ
Terjemahnya: 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi 

seluruh alam.13 

 

Allah swt menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad saw yang 

membawa agama-Nya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia 

dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad saw 

sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusnya sebagai rahmat untuk 

kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, 

niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang 

menolak menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.14 

2. Al-Hadis 

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah Rasullullah saw bersabda, 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لََ ضَرَرَ  ضِراَرَ وَلََ   عَنْ عَمْروِ بْنِ يََْيََ الْمَازِنِِِّ عَنْ أبَيِهِ أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  
Artinya: 

 
12Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), h. 62. 
13Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Solo: Zigma, 2010). 
14Nasib M Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III. (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 

333. 
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Dari Amr bin Yahya al-Mayini dari ayahnya sesungguhnya Rasulullah saw 

bersabda: tidak boleh membuat kemadlaratan (bahaya) dan membalas 

kemadlarotan (Ibnu Majah).15 

 

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan untuk berbuat 

dzalim dan dapat membahayakan orang lain ataupun membalas kedzaliman yang 

dibuat oleh orang lain sampai-sampai menjadikan permusuhan di antara tetangga 

ataupun teman. 

3. Ijma’ 

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin 

Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari’atkan aneka ragam hukum 

berdasarkan prinsip maslahah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan 

maslahah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional). 

Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika 

tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahah baru manusia berkenaan 

dengan maslahah baru yang terus berkembanag dan pembentukan hukum hanya 

berdasarkan prinsip maslahah yang mendapat pengakuan syar’i saja, maka 

pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di 

setiap masa dan tempat akan terabaikan. 

Implementasi maslahah dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup 

yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-bidang 

lain. Naṣ-naṣ terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang 

gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya naṣ-naṣ yang menyinggung masalah yang 

terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar 

 
15Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qaswini, Sunan Ibn Majah (Bairut: Dar al-Fikr, 

n.d. 1415 H), h. 784. 
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untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan 

prinsip maṣlaḥah.16 

Mashlahah dalam ekonomi syariah, ditetapkan sesuai dengan prinsip 

rasionalitas muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan 

maslahah yang diperolehnya. Seorang konsumen muslim mempunyai keyakinan 

bahwa, bahwasanya kehidupannya tidak hanya didunia tetapi akan ada kehidupan 

di akhirat kelak. Beberapa dimensi mashlahah diuraikan sebagai berikut: 

1. Mashlahah individual akan relatif konsisten dengan mashlahah sosial. Hal 

ini terjadi karena dasar penentuannya yang relatif objektif, sehingga lebih 

mudah diperbandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang 

dengan yang lainnya, antara individu dan sosial. 

2. Mashlahah dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi (produsen, distributor 

dan konsumen), maka arah pembangunan menuju ke titik yang sama. 

Maka hal ini akan meningkatkan efektivitas tujuan pembangunan yaitu 

kesejahteraan hidup. 

3. Mashlahah merupakan konsep pemikiran yang terukur dan dapat 

diperbandingkan, sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dan 

pentahapan pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan 

alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.17 

 

 

 
16Rizal Fahlefi, “Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah,” Juris Vol. 14, 

No. 2 (2015). 
17Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Asy-Syariah 

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 167. 
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B. Pembiayaan Bank Syariah 

Pembiayaan merupakan salah salah satu tugas pokok lembaga keuangan, 

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan defisit unit.18 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12, pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.19 

Pembiayaan adalah suatu fasilitasi yang diberikan bank syariah kepada 

masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah 

dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.20 Pembiayaan 

adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan dalam secara luas diartikan 

sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.21 

Seacara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu 

produk penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan, produk 

penghimpunan dana dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. 

Produk penyaluran dana lebih dikenal dengan produk pembiayaan, ditujukan 

 
18Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2001), h. 160. 
19Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 80. 

20 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 10. 
21Rofiul Wahyudi, Modul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Universitas Ahmad 

Dahlan, 2020), h. 27. 
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untuk mendapatkan manfaat baik bagi para deposan, bank syariah maupun bagi 

para nasabah peminjam dan dunia usaha. Produk pembiayaan bank syariah di 

kelompokkan dalam tiga prinsip yaitu prinsip jual beli (ba’i), prinsip sewa 

(ijarah), dan prinsip bagi hasil (syirkah).22 

1. Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

Tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok 

dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu:23 

a. Bai’Al-Murabahah 

Murabahah (al-ba’i bitsaman ajil) lebih dikenal sebagai Murabahah 

berasal dari kata ribhu (keuntungan). Ba’i al-murabahah adalah jual beli 

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bank 

bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual 

adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus 

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. 

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati 

tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, Murabahah 

lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil). Dalam 

transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran 

dilakukan secara tangguh/cicil. Bai’ al-Murabahah dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan usaha. 

 

 
22Fetria Eka Yudiana, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Salatiga: STAIN Salatiga 

Press, 2014), h. 25. 
23Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 

h. 85. 
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b. Pembiayaan Salam 

Bai’ As-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, 

sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Bank bertindak sebagai pembeli, 

sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, 

harga, dan jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. 

c. Pembiayaan Istishna 

Transaksi bai’ al-istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli 

dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan 

dari pembeli. Lalu pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat 

atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya 

kepada pembeli akhir. Menurut jumhur fuqaha, merupakan suatu jenis khusus 

dari akad bai’ as-salam. Dengan demikian, ketentuan bai’ al-istishna 

mengikuti ketentuan dan aturan bai’ as-salam. Istishna dalam bank syariah 

umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

2. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Produk pembiayaan yang didasarkan prinsip bagi hasil di antaranya adalah:24 

a. Pembiayaan Musyarakah 

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana (atau amal atau expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bentuk umum dari 

usaha bagi hasil adalah Musyarakah (Syirkah atau Syarikah atau serikat atau 

 
24A Wangzawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2013), h. 154. 
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kongsi). Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang 

bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara 

bersama-sama. 

b. Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola (mudharib). 

3. Prinsip Sewa (Ijarah) 

Jenis pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:25 

a. Al-Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri. Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi 

pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun 

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek 

transaksinya adalah barang, maka pada Ijarah objek transaksinya adalah jasa. 

b. Al-ijarah Muntahiya Biltamlik/wa Iqtina 

Al-ijarah Muntahiya Biltamlik adalah perjanjian sewa menyewa suatu 

barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang 

memberikan sewa kepada pihak penyewa. Dapat pula diartikan dengan 

pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa 

 
25Dadan Mustaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Sifiria Insania 

Press, 2009), h. 88. 
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dengan diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu pada akhir masa 

kontrak. 

Ada 4 jenis produk pembiayaan syariah yang dianggap ideal untuk sektor 

pertanian yakni mudharabah, musyarakah, ijarah dan Istisna’.26. Penjelasan 

produk pembiayaan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu 

pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan 

keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah 

yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan 

ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal kecuali kerugian disebabkan 

oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. 

Landasan hukum mudharabah sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-

Jum’ah/62: 10, 

َ كَثِيرٗا   ِ وَٱذۡكرُُواْ ٱللَّا ةُ فَٱنتشَِرُواْ فِي ٱلۡۡرَۡضِ وَٱبۡتغَُواْ مِن فضَۡلِ ٱللَّا لَوَٰ فَإذِاَ قضُِيَتِ ٱلصا

 لاعلَاكُمۡ تفُۡلِحُونَ   
Terjemahnya: 

Maka apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah di muka Bumi dan 

carilah keutamaan Allah swt.27 

 

Sesuai prinsip mudharabah, pemilik modal (investor) menyertakan hartanya 

kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang 

disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal 

(Investor), sedangkan pengusaha (pengelola) tidak dibebani kerugian, kecuali 

 
26Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat 

Berharga Syariah Negara Pasal 1 Angka 7,” 2008. 
27Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 554. 
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kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. Dengan demikian dapat dijelaskan 

bahwa prinsip mudharabah adalah sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua 

pihak, di mana satu pihak, pemilik modal (investor) mempercayakan sejumlah 

dana kepada pihak lain, dan pengusaha (pengelola) untuk menjalankan suatu 

aktivitas atau usaha.28 

2. Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

menggabungkan modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya dengan 

tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang 

telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung 

bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. 

Dasar hukum musyarakah sesuai firman Allah swt dalam QS Sad/38: 24, 

وَعَمِلُواْ   ... ءَامَنُواْ  ٱلاذِينَ  إِلَّا  بعَۡضٍ  عَلَىَٰ  بعَۡضُهُمۡ  لَيَبۡغِي  ٱلۡخُلطََاءِٓ  نَ  م ِ كَثِيرٗا  وَإِنا 

لِحََٰ ٱ     ...لصاَٰ
Terjemahnya: 

…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang bersarikat itu 

sebagian mereka membuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang 

beriman dan mengerjakan amal shaleh...29 

 

Prinsip musyarakah adalah bentuk kemitraan dalam suatu usaha, di mana dua 

orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi 

keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggungjawab yang sama, atau dapat 

disimpulkan bahwa prinsip musyarakah merupakan suatu bentuk perjanjian 

kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk 

 
28Latifa M Algaoud and M Ervyn K Lewis, Perbankan Syriah, Prinsip, Praktik Dan Prospek. 

Terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 66. 
29Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 454. 
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membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dimana keuntungan dan 

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah 

pihak.30 

3. Ijarah  

Ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya 

menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan 

periode sewa yang disepakati. Dasar hukum ijarah terdapat dalam QS al-

Baqarah/2: 233, 

آ ءَاتيَۡتمُ بِٱلۡمَعۡرُوفِِۗ وَإِنۡ أرََدتُّمۡ أنَ تسَۡترَۡ ... دكَُمۡ فلَََ جُناَحَ عَلَيۡكُمۡ إِذاَ سَلامۡتمُ ما
ضِعُوٓاْ أوَۡلََٰ

َ بمَِا تعَۡمَلُونَ بصَِيرٞ    َ وَٱعۡلمَُوٓاْ أنَا ٱللَّا  وَٱتاقُواْ ٱللَّا
Terjemahnya: 

…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan.31 

 

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah 

merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya 

menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh syara’.32 

4. Istishna’ 

Istishna’ adalah akad jual beli asset berupa obyek pembiayaan antara para 

pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan serta harga aset 

tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dasar hukum istishna’ 

terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 282, 

 
30Algaoud dan Lewis, Perbankan Syriah, Prinsip, Praktik dan Prospek, h. 69. 
31Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
32Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277. 
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ٓأيَُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذاَ تدَاَينَتمُ بِديَۡنٍ إلَِ  ى فَٱكۡتبُُوهُ يََٰ سَم ٗ ٓ أجََلٖ مُّ    ...ىَٰ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.33 

 

Berdasarkan ayat di atas tuntunan tentang bermuamalah tidak secara tunai 

hendaklah menuliskannya, bai’ al-Istishna’ merupakan jual beli yang dilakukan 

tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia, yang dibenarkan 

dan telah dijalankan sejak dahulu, dan tidak ada seorang sahabat atau ulamapun 

yang mengingkarinya. 

 

C. UMKM 

UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas 

usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha 

menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 

orang.34 UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.35 Pada 

prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha 

Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset 

awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau njumlah 

pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda 

disetiap Negara. 

 
33Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 48 
34Lies Maria Hamzah and Devi Agustien, “Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, 

Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia,” Jurnal 

Ekonomi Pembangunan 8, no. 2 (2019): h.214-215. 
35Tulus T. H Tambunan, Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting 

(Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 2. 
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Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah 

(Kemenkop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk 

Usaha Mikro adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki 

penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- sampai Rp 2.500.000.000,-. 

Sementara itu Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga 

negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- 

sampai Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.36 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) adalah: 

a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha 

milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 

1) Memiliki kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50.000.000 (lima  puluh  

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki    hasil    penjualan    tahunan    paling    banyak    Rp 300.000.000 

(tiga ratus juta rupiah); 

b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh    orang    perorangan    atau    badan    usaha yang    bukan    

merupakan   anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar dengan kriteria tertentu. 

 
36Nur Hasanah Bustam, “Pengaruh Jumlah Unit, PDB Dan Investasi UMKM Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Periode 2009-2013,” Kutubkhanah: Jurnal Penelitian 

Sosial Keagamaan 19, no. 2 (2016): h. 252. 
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c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang   dimiliki,   dikuasai,   atau   

menjadi   bagian   baik   langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

atau usaha besar.37 

UMKM dalam perspektif perkembangannya, merupakan kelompok usaha 

yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan 

terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi 

keharusan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. 

Berikut ini adalah klasifikasi UMKM: 

a. Livelhood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan 

kerja untuk mencari nafkah, yang labih umum biasa disebut sektor informal. 

Contohnya pedagang kaki lima. 

b. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi 

belum memiliki sifat kewirausahaan. 

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

d. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).38 

Dalam perekonomian nasional UKM memiliki peranan, yaitu sebagai 

pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, 

 
37Mukti Fajar, UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2016), h. 112. 
38Ade Resalawati, “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

2011), h. 31. 
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pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan 

masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi dan kontribusi terhadap 

neraca pembayaran.39 Maka dari itu pemberdayaan UKM sangat diperlukan guna 

menunjang produktivitas yang berkelanjutan pada sektor UKM yang juga akan 

mempengaruhi daya saing di pasar. 

Dua pertiga dunia usaha didunia adalah UMKM dan jumlah terbanyak ada 

di daerah, UMKM mampu menciptakan banyak lapangan kerja dengan sedikit 

modal dan UMKM tersebar hingga pelosok daerah dan sebagai salah satu usaha 

pengentas kemiskinan. UMKM memiliki peran penting yaitu sebagai penyedia 

lapangan kerja bagi kaum monoritas yaitu masyarakat dengan kelas belakang 

(pendidikan rendah) dan juga wanita.40 

UMKM memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di 

negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya 

kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan 

usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga 

kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto 

(PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.41 

Usaha kecil merupakan sektor usaha yang banyak mendapatkan perhatian 

dari berbagai kalangan. Hal ini layak diterima usaha kecil karena perannya yang 

 
39Departemen Koperasi, Data Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tahun 1999-2016 (Jakarta: 

Departemen Koperasi, 2017). 
40Sudha Vankatesh and Krishnaveni Muthiah, “SMEs in India: Importance and 

Contribution,” Asian Journal Of Management Research 2, no. 2 (2012): h. 793. 
41Tambunan, Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting, h. 1. 
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sangat dominan dalam pembangunan nasional. Beberapa peranan usaha kecil 

dalam pembangunan nasional Indonesia antara lain: 

a. Menyerap Tenaga Kerja 

Jutaan orang Indonesia bekerja pada sektor usaha kecil. Pada saat kesempatan 

kerja yang dirasakan semakin terbatas dibuktikan dengan tingginya angka 

pengangguran, usaha kecil telah mampu berperan aktif dalam menekan angka 

pengangguran tersebut. 

b. Penyedia Barang dan Jasa Bagi Masyarakat 

Sebagai alat pemuas kebutuhan dan keinginan masyarakat, dipenuhi dari 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha kecil. Seperti makanan, minuman, 

peralatan rumah tangga, perabot dapur, berbagai jasa, dan lain-lain. 

c. Mengurangi Urbanisasi 

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak orang yang 

pindah ke kota tanpa dibekali pengetahuan dan atau keterampilan yang 

memadai. Maka dengan banyaknya usaha skala kecil yang didirikan sampai ke 

pelosok desa, akan mengurangi kecenderungan untuk pindah ke kota. 

Sehubungan dengan itu para pengusaha kecil yang membuka usaha di desa, 

merupakan pahlawan bagi saudara dan tetangganya sehingga terhindar dari 

kerasnya kehidupan di kota besar. 

d. Mendayagunakan Sumber Ekonomi Daerah 

Kesadaran yang muncul terutama dari para pemuda penerus bangsa telah 

mengubah segalanya. Kekayaan daerah mampu dimanfaatkan oleh tangan-

tangan terampil pemuda setempat. 
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e. Menunjukkan Citra Diri Bangsa Indonesia 

Usaha kerajinan rakyat khas daerah-daerah di Indonesia yang memperlihatkan 

citra diri bangsa Indonesia ke berbagai negara di dunia adalah wujud nyata 

peran usaha kecil. Makanan khas daerah, pakaian adat, kesenian daerah 

menjadi perlambang bagi tingginya nilai budaya Indonesia. Para pengusaha 

kecil telah berperan dalam menunjukkan jati dirinya sebagai pengusung nilai 

luhur budaya Indonesia sampai ke berbagai penjuru dunia.42 

Keunggulan UMKM yaitu: 

a. Usaha ini bertebaran di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha.  

b. Usaha ini beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat 

yang rendah. 

c. Sebagian besar usaha bisa dikatakan sebagai usaha padat karya, hal ini 

disebabkan karena penggunaan teknologi yang sederhana. 

Kelemahan UMKM yaitu: 

a. Kemungkinan kerugian pada saat investasi awal, disebabkan karena 

penggunaan teknologi sederhana. 

b. Pendapatan yang tidak teratur. 

c. Diperlukan adanya kerja keras dan waktu yang lama sebelum usaha 

berkembang.  

d. Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya sudah 

berkembang.43 

 
42Suparryanto, Kewirausahaan Konsep Dan Realita Pada Usaha Kecil (Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 31-38. 
43Lies Indriyatni, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha 

Mikro Dan Kecil,” Jurnal STIE Semarang 5, no. 1 (2013). 
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Perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam 

masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan 

menengah seperti keterbatasan modal kerja atau modal investasi, kesulitan 

mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, 

keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik 

(manajemen dan teknik produksi), informasi pasar dan kesulitan dalam 

pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa 

berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga 

berbeda antar lokasi, antar wilayah, antar sentra, antar sektor atau antar subsektor, 

jenis kegiatan dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama.44 

Mengembangkan UMKM tidak hanya skill yang dibutuhkan, melainkan 

bagaimana pengusaha bisa menerapkan prinsip-prinsip yang terbaik dalam 

membangun dan mengembangkan usaha, serta memudahkan para pelaku UMKM 

untuk dapat membangun aktifitas ekonomi.UMKM sangat berperan penting 

dalam pengembangan perekonomian suatu negara maupun daerah. Oleh sebab itu, 

UMKM harus dikembangkan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. 

Namun apakah cara dan jenis usaha yang ditempuh dalam memenuhi hajat hidup 

itu sudah sesuai dengan aturan Islam, itulah yang menjadi persoalan dan harus di 

perhatikan oleh pengusaha. Dalam menjalankan UMKM tentu saja ada batasan-

batasannya dalam memilah barang yang akan di produksi oleh pelaku usaha, 

sebagaimana firman Allah QS al-Nahl/16: 115, 

 
44Tambunan, Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting, h. 73. 
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ِ بِهِۖۦ فمََنِ ٱضۡطرُا  مَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتةََ وَٱلدامَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أهُِلا لِغَيۡرِ ٱللَّا غَيۡرَ    إِنامَا حَرا

حِيمٞ   بَاغٖ  َ غَفُورٞ را  وَلََّ عَادٖ فإَنِا ٱللَّا
 

Terjemahnya: 

 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 

babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, 

tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya 

dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, 

Maha Penyayang.45 

 

UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang relatif mudah untuk dijalankan 

oleh kalangan masyarakat, baik masyarakatyang ekonominya tinggi maupun 

rendah sehingga masyarakat mampu memperbaiki kesejahteraan hidupnya, salah 

satu UMKM yang sering di jalankan oleh masyarakat adalah livelihood 

activitiesyang merupakan usaha kecil menengah yang digunakan untuk mencari 

nafkahseperti pedagang kaki lima. 

 

D. Kerangka Pikir  

Pembiayaan adalah suatu fasilitasi yang diberikan bank syariah kepada 

masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah 

dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Prospek 

pembiayaan bank syariah pada UMKM mengalami perkembangan yang signifikan 

dari tahun ke tahun yang keberadaannya berpeluang besar untuk memperkuat sisi 

permodalan UMKM yang masih lemah. Sietem pembiayaan dalam penelitian ini 

merujuk kepada prosedur pengajuan pembiayaan, Skema pembiayaan dan ragam 

produk pembiayaan. 

 
45Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 102. 
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Fungsi dan peran Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar adalah 

menghimpun dan meyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam operasionalnya 

berorientasi pada keadilan sosial. Operasinal dan produknya berdasarkan 

maqashid al-syariah utamanya maqashid al-khamsah berupa memelihara agama 

(hifz al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-‘aql), 

memelihara harta (hifzh al-mal), dan memelihara keturunan (hifzh al-nasl). 

Uraian di atas dijabarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.46 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, 

persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak 

dapat di ukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam 

penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai 

suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti. Dalam penelitian 

kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas atau 

frekuensi. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai perangkat penelitian, 

mengupayakan kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek 

penelitiannya.47 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar. Adapun 

 
46Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2015), h. 46. 
47Basuki Sulistyo, Metode Penelitian (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), h. 24. 
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pertimbangan memilih lokasi ini adalah berdasarkan observasi awal peneliti, 

ditemukan bahwa sistem pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

pada UMKM sangat besar dan merupakan kesempatan baik dalam menghindari 

pembiayaan bank konvensional yang menggunakan sistem riba. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diguanakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

normatif-sosiologi, sebagai ranah yang lebih maju disatu pihak, perhatian terhadap 

suatu narasi dipihak lain, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan 

kajian postruktur sosial, melihat keadaan lingkungan sekitar yang dilihat 

permasalahannya secara kritis dan sosial. Dikarenakan dalam penelitian ini 

menggunakan data kualitatif yang bersifat literatur dan dokumen hasil wawancara, 

otomatis objek analisisnya adalah berupa teks secara luas.48 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

dua jenis data yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang utama atau data penting, biasa juga disebut data 

mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang 

masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.49 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian 

 
48Matthew B Miles and A. Micheal Huberman, Qualitative Data Analysis. Terj. Tjejep Rohidi 

(Jakarta: UI-Press, 1992), h. 15. 
49Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2005), h. 122. 
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melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam 

penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi.50 Sumber data dari penelitian ini adalah 

pegawai Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dan Pelaku UMKM Kota 

Makassar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali 

melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan 

yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, tetapi mengetahui bagi 

hasil. Disisi lain, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, 

jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan. Sumber 

sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, 

dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik wawancara, dan 

dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancaran (interviewer) yang mengajukan 

 
50Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), h. 183. 
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pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.51 Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang 

dianggap relevan dengan penelitian ini. Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tidak tersruktur, dimana peneliti bebas menentukan fokus masalah 

wawancara dan kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, 

yakni mengikuti dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi informan. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam 

penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah 

cara mendapatkan data dengan memepelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau 

dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.52 Adapun dokumen 

yang dibutuhkan disini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian 

dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang 

digunakan adalah: 

1. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya 

jawab atau dialog langsung dengan informan. 

2. Studi Dokumentasi yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa 

dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian. 

 

 
51Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. 
52A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media 

Centre, 2003). 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dapat diolah dan dianalisis 

setiap saat. Dengan kata lain, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah 

penelitian lapangan selesai. Peneliti tetap dapat mengolah data yang sudah ada, 

sementara data lain masih dalam proses pengumpulan. Jadi, peneliti dapat kembali 

ke lapangan untuk mencari data tambahan yang diperlukan dan diolah lagi dengan 

teknik analisis data. Analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara 

formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang 

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan 

hipotesis kerja (ide) itu. 

Analisis data dilakukan dengan menguji makna yang terkandung di 

dalamnya. Katagori data, kriteria untuk setiap katagori, analisis hubungan antar 

katagori dilakukan peneliti sebelum membuat interprestasi. Peranan statistik tidak 

diperlukan karena ketajaman analisis peneliti terhadap makna dan konsep dari 

data cukup sebagai dasar dalam menyusun temuan penelitian, karena dalam 

penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisa dalam 

bentuk deskriptif fenomena, tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan 

antar variabel. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data ini yaitu:  

a. Pengumpulan Data. Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan. 

b. Reduksi Data. Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
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menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 

mencarinya sewaktu-waktu. 

c. Penyajian Data. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk 

matriks, networks, chart, atau grafis sehingga peneliti dapat menguasai data. 

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Sejak semula peneliti berusaha mencari 

makna dari data yang diperoleh. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pula 

model, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering muncul. Verifikasi 

dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. 

Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian 

data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Menurut Patton ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk 

mencapai keabsahan, yaitu: 

1. Triangulasi data  
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Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek 

yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. 

2. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan 

data. 

3. Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori 

telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data 

tersebut. 

4. Triangulasi metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara 

dilakukan. 

Dari empat macam teknik triangulasi di atas, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teori untuk menguji keabsahan data yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia 

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 

November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat 

Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat 

dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 

1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan 

mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah 

(Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK 

Muamalat) dan multifinance syariah (AlIjarah Indonesia Finance) yang 

seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e 

yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di 

Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 

tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) 

sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta 

layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash 

management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di 

Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. 
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Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai 

Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan 

Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di 

Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi 

tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri 

perbankan Indonesia. 

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan 

sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. 

Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala 

Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang 

mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 

325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional 

Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM 

Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 

11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). 

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia 

melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness 

terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun 

terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara 

nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama 

beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah 
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Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK 

Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk 

menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). 

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi 

entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan 

strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju 

mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia 

with Strong Regional Presence”. 

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia 

Visi : Menjadi Bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di 

Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. 

Misi : Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan  

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 

berdasarkan prinsip kehatian-hatian, keunggulan sumber daya manusia 

yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk 

memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. 

 

B. Sistem Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

 

Perkembangan lembaga keuangan syariah terkhusus pada Bank Muamalat 

Indonesia KCU Makassar di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, 

pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi 

risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem 

keuangan. Teknologi yang membawa transparansi, keadilan, dan akses yang 
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meluas sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan pentingnya mashlahah dalam 

menjalankan bisnis. Karena perbankan syariah juga punya tugas untuk syiar demi 

kemaslahatan masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM di Kota Makassar. 

Lembaga keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki 

kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Yakni akad mudharabah 

dan akad musyarakah, akad mudharabah yaitu pembiayaan yang mempunyai 

peran sebagai akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak 

pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan 

pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut 

di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak sedangkan 

pada akad musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara dua bela pihak atau 

lebih dalam menjalankan usaha di mana masing-masing pihak menyertakan 

modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atau usaha bersama diberikan 

sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Mengkaji sistem pembiayaan yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar terhadap pelaku UMKM di Kota Makassar di analisis melalui 

beberapa hal berikut ini: 

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan 

Prosedur pengajuan pembiayaan penting untuk diterapkan kerena akan 

menentukan kualitas nasabah yang akan melakukan akad pada pembiayaan atau 

pinjaman di Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar. Selaku perusahaan yang 

terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar merupakan salah satu lembaga keuangan syariah berbasis teknologi 
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berdasarkan prinsip syariah yang implementasinya telah sesuai dengan konsep 

syariah dalam meningkatkan kepercayaan nasabah sehingga berdampak pada 

peningkatan kinerja Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar. 

Dalam sebuah wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar mengemukakan bahwa: 

Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas dari ekonomi syariah, Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar mengedepankan kesatuan, 

keseimbangan, kebebasan dan utamanya tanggungjawab. Sistem pembiayaan 

di Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar bisa dibilang cukup aman untuk 

pelaku usaha UMKM, pasalnya setiap calon nasabah diharuskan terlebih 

dahulu menjadi anggota mitra keuangan syariah yang telah memiliki 

kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar.53 

 

Wawancara di atas disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar mengedepankan kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan utamanya 

tanggungjawab. Selain itu sebelum melakukan pembiayaan UMKM terlebih 

dahulu mendaftar sebagai anggota mitra dengan Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar. 

Senada dengan pendapat di atas, pendapat lain dari salah satu pelaku usaha 

UMKM yang menyatakan bahwa: 

Sebelum saya memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui 

tahapan-tahapan penilaian sampai dengan pembiayaan tersebut dikucurkan. 

Tahapan dalam pemberian pembiayaan disebut dengan prosedur pemberian 

pembiayaan. Prosedur pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar sangatlah mudah. Tujuan prosedur tersebut adalah untuk 

memastikan kelayakan suatu pembiayaan.54 

 

Wawancara di atas, disimpulkan bahwa dalam melakukan evaluasi 

permintaan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar akan terlebih 

 
53 Wawancara Pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar, 12 Agustus 2021. 
54 Wawancara Rahayu Budiarto (Kedai Pesan Apa), 25 Agustus 2021 
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dahulu melakukan analisis pembiayaan yaitu meneliti berbagai faktor yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah 

untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Prinsip dasar penyaluran dana yang 

sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C 

(Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral). 

Analisis prosedur pembiayaan yaitu menilai kelayakan usaha calon 

peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung 

kebutuhan pembiayaan yang layak agar nasabah dapat dipercaya ketika 

pembiayaan tersebut telah terealisasi. Dalam hal ini khususnya pembiayaan usaha 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar yang memberikan pembiayaan modal 

kerja yang diperuntukan untuk masyarakat pelaku UMKM. 

Analisis prosedur pembiayaan UMKM di Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar sederhana, calon nasabah cukup dengan memenuhi persyaratan dalam 

kelayakan pembiayaan dengan hanya menyerahkan dokumen pelengkap dan 

syarat pemohon. Dengan memenuhi dokumen pembiayaan tersebut nasabah tidak 

perlu menunggu waktu lama dalam pencairan pembiayaan tersebut. 

Hal ini sangat membantu dan mempermudah dipenuhi oleh calon nasabah 

terutama untuk masyarakat perekonomian kecil menengah. Sederhana dan 

mudahnya prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

menjadikan produk pembiayaan menjadi banyak diminati oleh masyarakat. 

Apabila calon nasabah belum dapat memenuhi syarat tersebut pembiayaan akan 

tetap diproses selagi calon nasabah menyiapkan dan melengkapi syarat yang 

kurang. 
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2. Skema Pemberian Pembiayaan 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar mengimplementasikan skema 

pembiayaan sesuai dengan fatwa MUI dan juga merujuk pada skema yang tepat. 

Sehingga Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar menjadi lembaga keungan 

syariah yang konsisten menerapkan nilai-nilai kesyariahannya. Keberadaan Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar merupakan salah satu alternatif untuk 

memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam dan masyarakat di 

sekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola 

perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. 

Hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

menyatakan bahwa: 

Berbicara soal skema, masing-masing lembaga keuangan pasti memiliki 

aturan dan metode yang berbeda-beda. Untuk Pendana dan mitra yang 

mendanai pembiayaan kepada nasabah Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar menggunakan akad mudarabah dan musyarakah, murabahah dan 

beberapa akad lainnya, keuntungan dari pembiayaan akan dibagi hasilkan 

antara mitra Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dengan pendana. 

Pendana (UMKM) dan mitra Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

berkerjasama menggunakan akad sesuai yang dipilih oleh nasabah untuk 

memberikan pendanaan kepada penerima pembiayaan. Selanjutnya mitra 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar yang melakukan akad pembiayaan 

dengan penerima pembiayaan.55 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa Skema pembiayaan yang dimiliki oleh 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar beraneka ragam seperti mudarabah, 

musyarakah, murabahah dan lainnya. Adapun terkait keuntungan pembiayaan 

ditetapkan dalam akad sesuai dengan sistem bagi hasil. Pemilihan akad 

 
55 Wawancara Pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar, 12 Agustus 2021. 
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pembiayaan tersebut disesuaikan dengan keinginan calon nasabah (Pelaku 

UMKM). 

Selain itu, terdapat hal yang utama dalam pembiayaan yaitu proses 

penerimaan pembiayaan. Setiap lembaga melakukan analisis pembiayaan karena 

analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar dalam mengambil keputusan untuk 

menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. 

Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM Kota Makassar 

yang mengatakan bahwa: 

Proses analisis pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar pada pembiayaan yang saya ikuti meliputi: pengumpulan 

data, verifikasi data, meminta informasi kepada bank Indonesia tentang 

kondisi keuangan UMKM, melakukan checking tentang keadaan UMKM 

melalui pembeli, pemasok, dan pesaing, analisis laporan keuangan dan aspek 

lainnya.56 

 

Wawancara di atas menunjukan dengan mengedepankan proses analisis 

pembiayaan maka Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar akan mendapatkan 

gambaran dan informasi yang jelas dan lengkap tentang keadaan calon nasabah 

setelah melakukan kegiatan analisis pembiayaan. Petugas analisis pembiayaan 

dalam melakukan kegiatan analisis juga memperhatikan aspek-aspek penilaian 

kelayakan pembiayaan. Selain itu Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar juga 

memperhatikan aspek-aspek studi kelayakan, yang merupakan metode analisis 

pembiayaan yang lebih teliti, tepat, dan akurat. Aspek-aspek teliti dalam analisis 

pembiayaan tersebut meliputi: aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknisi, 

aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan. 

 
56 Wawancara Andi Muhammad Ikhsan (Kedai Kopi Justitia), 15 Agustus 2021. 
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Fokus pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar adalah 

UMKM yang membutuhkan modal usaha melalui program pendanaan bersama. 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar menerapkan pembagian keuntungan 

dari hasil pendanaan produktif dengan sistem murni bagi hasil. Lembaga 

keuangan syariah dalam hal lembaga pembiayaan syariah tanpa riba adalah P2P 

berbasis Syariah yang tidak hanya menawarkan pinjam meminjam sesuai Syariah 

tetapi juga alternatif investasi dengan keuntungan lebih tinggi melalui mekanisme 

bagi hasil. 

Skema akad pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar untuk 

pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya 

memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah dan efisien saat ini semakin 

berkembang di Indonesia dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar selaku penyedia dana. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mufid57 

sistem bagi hasil pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa nisbah yang telah 

disepakati. Perhitungan bagi hasil pembiayaan berbasis kemitraan, baik 

mudharabah maupun musyarakah dapat dilihat dari revenue sharing dan profit 

sharing. 

3. Ragam Produk Pembiayaan 

Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan di antaranya adalah akad 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah yaitu 

pembiayaan yang mempuyai peran sebagai akad kerjasama usaha antara dua belah 

pihak, dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh 

 
57 M MUfid, Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan Dan Aplikasi (Malang: Empat Dua Media, 

2018), h. 120. 
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modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Pembiayaan 

musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan 

modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah 

dikenal juga dengan istilah Sirkah. Menurut istilah fikih sirkah adalah suatu akad 

antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam 

keuntungan. 

Pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar, 

pelaku UMKM bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar selaku mitra usaha dapat ikut dalam pengelolaan usaha sesuai 

dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Hal ini terlihat dari wawancara 

dengan salah satu Pelaku Usaha UMKM Kota Makassar yang mengatakan bahwa: 

Pembiayaan musyarakah dengan system bagi hasil ini berupa pihak Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar ikut serta dalam penyertaan modal 

usaha. Sedang bagi hasil yang diterapkan sangat bervariasi tergantung pada 

lamanya waktu dan tingkat resiko usaha tersebut. Dan jika misalkan Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar ikut serta dalam penyertaan Modal maka 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar bertindak selaku Wakalah Bil 

Ujrah, seperti yang saya katakan tadi bahwa terkait penetapan akad 

berdasarkan pada akad yang disepakati dari awal, dikarenakan keuntungan 

bukanlah hal yang pasti dapat kita patok sekian keuntungan yang didapatkan, 

bukan nominal/angka yang pasti tapi share pembagiaannya yang pasti (profit 

loss share).58 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa proses penerapan akad musyarakah di 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar telah sesuai dengan prinsip syariah, di 

mana anatara pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dan pihak pelaku 

UMKM sama-sama menyertakan modal dan sama-sama mengelola usaha yang 

ingin mereka kelola, begitupun dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan 

 
58Wawancara Rahmad Irsan (Kedai Waktu Luang), 25 Agustus 2021. 
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kesepakatan antara kedua belah pihak yang profesional dan proporsional dan 

ketika mengalami kerugian atas usaha yang di kelola maka ke dua belah pihak 

harus menanggungnya sesuai dengan proporsional. 

 

C. Kemaslahatan Pelaku UMKM Kota Makassar 

Dalam konsep produk pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dalam 

meningkatkan kebutuhan para pelaku UMKM sangat memberi solusi. 

Kemaslahatan dapat diciptakan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar kepada pelaku UMKM dengan pola-pola ataupum implementasi akad-

akad pada produk-produk yang sangat berpihak pada pelakuh UMKM. Karena 

dalam Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan 

juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus 

ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang 

dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, 

termasuk juga memelihara jiwa dan akal. 

1. Memelihara Agama 

Relevansi bagi hasil dengan menjaga agama dapat dilihat bahwa antara pihak 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dan pelaku UMKM memiliki saling 

menjaga keyakinan dan kepercayaan satu sama lain, di mana pihak Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar memberikan Kepercayaan kepada pelaku 

UMKM untuk mengelola dana pembiayaan sesuai ketentuan dan prosedur. 

Keberadaan Hifdzu Din atau menjaga agama dalam diri ke dua belah pihak maka 

akan menghindarkan dari perilaku dzolim atau dikenal dengan istilah maysir, 

gharar maupun riba dan sifat hazard. 
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Sesuai dengan pendapat dari pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

menyatakan bahwa: 

Sebelum pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar memberikan 

pembiayaan kepada pelaku UMKM, satu hal yang perlu kami tanamkan 

kepada calon nasabah ialah pentingnya Hifdzu Din serta rasa keyakinana dan 

kepercayaan yang di amanahkan kepada kami. Meskipun pihak kami ada 

pengawasan terhadap pelaku UMKM dan itu tidak bersifat 24 jam namun 

segala perbuatan dan perilaku akan selalu di awasi kepada sang pencipta. 

Begitupun dengan bagi hasil, pelaku UMKM memiliki catatan atau buku dari 

hasil usahanya sehinggah menjamin transparansi keuntungan yang di 

diperoleh oleh pelaku UMKM.59 

 

Wawancara di atas, diketahui bahwa bagi hasil pada pembiayaa di Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar memiliki dan menjadikan Hifdzu Din sebagai 

landasan ataupun pondasi dalam mengelola dana pembiayaan. Begitu juga ketika 

terjadi bagi hasil, pelaku UMKM memiliki catatan dari hasil usahanya, sehingga 

terjamin transparansi dari keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM. Oleh 

karena itu, dalam kerjasama bagi hasil pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar melalui jiwa keterbukaan dan persaudaraan yang menciptakan 

kemaslahatan. Begitupun dengan hasil akhir usaha yang dilakukan sematamata 

diserahkan kepada Allah swt sebagai pemberi keputusan yang mutlak. Hal lain 

bisa dilihat dari cara mereka bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain 

dalam kerjasama. Selain itu dengan adanya kerjasama ini, maka persaudaraan 

antara pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dan juga pelaku UMKM 

akan terjalin harmonis dan kekeluargaan. 

Perlindungan terhadap agama adalah Islam menjaga hak dan kebebasan, dan 

kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap 

 
59Wawancara Pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar, 12 Agustus 2021. 
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pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk 

meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk 

berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai dengan 

firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 256, 

  ◼⧫        ⬧  

⧫✓⧫          

☺⬧  →⧫  ❑  

⬧◆    ⬧⬧  ☺⧫  

◆➔  ⬧❑    

⧫  ⚫    ◆    

⧫     

Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang 

ingkar kepada Thaghutdan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.60 

 

Pentingnya Menjaga Agama dalam melaksanakan proses bermuammalah 

karena hal ini membuat kedua bela pihak yang melakukan aktivitas akad untuk 

lebih dekat dengan Allah swt. Semua itu akan terwujud jika ia memprioritaskan 

pemeliharaan terhadap Agamanya. Menurut Busyro61 bahwa pemeliharaan 

terhadap agama merupakan tujuan yang amat besar dan harus mendapatkan 

perhatian yang besar pula dibandingkan tujuan-tujuan lainnya. 

Berdasarakan analisis pendekatan kemaslahatan di Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar bahwa implementasi akad pembiayaan telah merealisasikan hifz 

al-din (menjaga Agama) dalam proses kegiatan pembiayaannya. Pada dasarnya 

pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar telah menjaga Agama dari cara 

 
60 Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 87. 
61 Busyro, Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah (Jakarta: 

Kencana, 2019), h. 42. 
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memperlakukan pelaku UMKM dalam hal ini melakukan pembinaan awal dan 

pendampingan agar tujuan akad dapat terwujud. 

2. Menjaga Jiwa 

Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar, hal ini dilihat 

dari terwujudnya akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar. Secara psikologis dan sosiologis 

penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai 

dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya, selain itu hal ini 

juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar di mana dalam menghadapi pelaku UMKM. 

Salah satu pelaku usaha UMKM Kota Makassar menyampaiakan bahwa: 

Kami selalu dilayani sesuai SOP Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar, 

begitupun dengan pelayanan yang diberikan kepada kami yang ingin 

mengajukan pembiayaan ke Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar.62 

 

Wawancara di atas, diketahui bahwa selaku pihak perusahaan Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar ingin menciptakan kemaslahatan terhadap 

pelaku UMKM. Untuk itu setiap pelayanan dilakukan terhadap pelaku UMKM 

selalu dimaksimalkan dan dilakukan pembinaan awal serta pengawasan agar dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM serta pengentasan 

kemiskinan dan pengurangan. 

Perlindungan terhadap Jiwa merupakan Islam adalah risalah langit yang 

terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-

hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya 

 
62 Wawancara Rahayu Budiarto (Kedai Pesan Apa), 25 Agustus 2021. 
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dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam 

membentuk masyarakatnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan dan 

memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang 

diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh 

dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah swt, dalam QS an-

Naml/27: 88, 

⧫⬧◆  ⧫⧫  ⧫  
  ◆  ☺⬧  ▪⧫  ⬧  

      ✓  ⬧    
        ☺  

❑➔➔⬧      
Terjemahnya: 

Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, 

Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang 

membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.63 

 

Pentingnya menjaga jiwa untuk para pelaku UMKM, hal ini dilaksanakan 

dalam proses bermuamalah terutama dalam penerapan pembiayaan dilakukan 

pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dan para pelaku UMKM, karena 

secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun 

manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Menurut 

Firdaus64 bahwa dalam konteks bisnis, tercapainya kemaslahatan bisnis sangat 

tergantung pada pemenuhan aspek orientasi kemaslahatan seperti orientasi ibadah 

untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya penerapan hifdzu nafs (menjaga 

jiwa). 

 
63 Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 216. 
64 Ahmad Firdaus, Maslahah Performa (MaP) : Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan 

Organisasi Berkemaslahatan (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 10. 
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Berdasarakan analisis pendekatan kemaslahatan di Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar bahwa implementasi akad pembiayaan telah merealisasikan 

menjaga jiwa (hifz Nafs) dalam proses penerapan pembiayaannya. Pada dasarnya 

pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar telah menjaga jiwa pelaku 

UMKM dari cara memperlakukan pelaku UMKM dalam hal pelayanan serta 

melakukan studi kelayakan sebelum memutuskan untuk melakukan aktivitas akad 

pembiayaan. 

3. Menjaga Akal 

Implementasi akad pembiayaan pada lembaga Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar guna menciptakan kemaslahatan pada pelaku UMKM pihak Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar selalu mengungkapkan secara detail 

mengenai sistem ataupun proses akad yang dilaksanakan dan tidak menutup-

nutupi sedikitpun. Di sini terlihat bahwa pelaku UMKM diajak untuk berpikir 

bersama ketika melakukan transaksi tanpa ada yang dizalimi oleh pihak Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar. 

Salah satu pelaku usaha UMKM Kota Makassar menyampaiakan bahwa: 

Dalam pelaksanaan pengajuan pembiayaan, pihak Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar selalu memberikan pemahaman sedetail mungkin kepada 

kami terkait akad apa akan dilakukan serta mempersilahkan kami membaca 

isi akad sebelum menyepakatinya, pihak Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar juga memberikan pembinaan awal dan pengawasan agar tujuan bisa 

di capai bersama.65 

 

Wawancara di atas, diketahui bahwa sebagai pelaku UMKM diberikan 

tanggung jawab dari pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar untuk 

mengelola dana pembiayaan untuk memperoleh hasil yang maksimal, tanggung 

 
65 Wawancara Andi Muhammad Ikhsan (Kedai Kopi Justitia), 15 Agustus 2021. 
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jawab ini sebagai bentuk hifdzu ‘aql pihak Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar kepada pelaku UMKM dalam menciptkan kemaslahatan. 

Perlindungan terhadap akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar 

hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. 

Dengan akal, surat perintah dari Allah swt disampaikan, dengannya pula manusia 

berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi 

sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman 

Allah swt dalam QS al-Isra’/17: 70, 

  ⬧⬧◆  ▪  ⧫  ⧫◆ 
◆❑◆      
⬧⧫◆  ◆◆   

⧫  ◆⬧◆  ◼⧫  
  ☺  ◼  ⬧  
    

Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik 

dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 

makhluk yang telah Kami ciptakan.66 

 

Menuru al-Syathibi yang dikutif Busyro67 bahwa Allah menurunkan aturan 

dalam hal ini syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari 

kemasfsadatan. Berkenaan dengan mewujudkan kemaslahatan dapat dilihat dari 

kepentingan dan kekuatan, bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan 

itu adalaha menjaga akal (hifdzu ‘aql). 

Berdasarakan analisis pendekatan kemaslahatan di Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar bahwa implementasi akad pembiayaan telah merealisasikan 

menjaga akal (hifdzu ‘aql) dalam proses penerapan pembiayaannya. Pada 

 
66 Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 301. 
67 Busyro, Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, h. 109. 
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dasarnya pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar telah menjaga akal 

pelaku usaha UMKM dari cara memperlakukan pelaku UMKM dan mengajak 

pelaku UMKM untuk tetap berfikir dan mempelajari surat pernyataan ataupun 

akad yang akan di lakukan dalam proses pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar. 

4. Menjaga Harta 

Pengimplementasian pada lembaga Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar maka hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk ataupun 

program-program yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar, di mana Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar berupaya untuk 

menjaga dan mengalokasikan dana pelaku UMKM dengan baik dan halal serta 

diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. 

Salah satu pelaku usaha UMKM Kota Makassar menyampaiakan bahwa: 

Sebelum pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar acc pengajuan, 

pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar terlebih dahulu melakukan 

studi kelayakan guna menganalisis jenis usaha pelaku UMKM yang kami 

usahakan, apakah hal itu halal atau tidak karena pihak Bank Muamalat 

Indonesia KCU Makassar hanya bisa memberikan pembiayaan yang menjual 

barang halal.68 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa sebagai pelaku UMKM akan diberikan 

ataupun akan di proses pengajuan pembiayaannya oleh pihak Bank Muamalat 

Indonesia KCU Makassar setelah dilakukan verifikasi ataupun studi kelayakan 

untuk memastikan jenis usaha yang dimiliki pelaku UMKM halal atau tidak, 

karena pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar hanya bisa memproses 

jenis usaha yang halal. 

 
68 Wawancara Rahmad Irsan (Kedai Waktu Luang), 25 Agustus 2021. 
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Penjagaan terhadap harta benda merupakan salah satu kebutuhan inti dalam 

kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman 

dalam QS al-Kahfi/18: 46, 

☺  ⧫❑⧫◆  ➔◆ 

❑◆⬧  ◆    

→◆⧫◆  →⬧  

    ◼◆  ◆❑  

◆  ⧫   

Terjemahnya: 

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 

yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 

baik untuk menjadi harapan.69 

 

Maksud dari ayat di atas adalah harta yang baik pastinya berasal dari tangan-

tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan 

agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan 

operasional yang syar’i atau dari warisan dan hal sejenis. Menurut Firdaus70 

bahwa dalam koteks orientasi terpeliharanya hubungan antara nasabah dengan 

pihak perusahaan dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar, guna 

mencapai kemaslahatan bersama sangat tergantung pada pemenuhan aspek hifdzu 

al-mal (menajaga Harta). 

Berdasarakan analisis pendekatan kemaslahatan di Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar bahwa implementasi akad pembiayaan telah merealisasikan 

menjaga harta (hifdzu al-maal) dalam proses penerapan pembiayaannya. Pada 

dasarnya pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar telah menjaga harta 

pelaku UMKM, hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang 

 
69 Kemenag. RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 310. 
70 Firdaus, Maslahah Performa (MaP) : Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi 

Berkemaslahatan, h. 11. 
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dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar di mana pihak Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar berupaya untuk menjaga dan 

mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk 

mengambil profit ataupun nisbah yang wajar. 

5. Menjaga Keturunan 

Orientasi keturunan dalam proses aktivitas bermuamalah adalah cara pandang 

terpeliharanya keturunan. Bila kemampuan mengontrol diri menjadi jauh lebih 

baik, kesabaran diri tercapai, ketenangan jiwa mulai terasakan maka akan 

berdampak baik pada keluarga. Jika dikaitkan dengan pengimplementasian dalam 

lembaga keuangan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar maka hal ini 

terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana pelaku UMKM yang 

Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang 

dinafkahi dari dana yang digunakan tersebut. 

Sesuai dengan pendapat dari pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

menyatakan bahwa: 

Agar terciptanya kemaslahatan pada keluarga, maka dalam melakukan 

aktivitas usaha harus didasari dengan usaha yang Halal. Untuk mencapai 

kesuksesan di dunia yang dapat berkelanjutan bagaimana kita menerapkan 

agama kita sehari-hari lewat aktivitas usaha agar dapat ridhoi Allah. Untuk itu 

kami pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar selalu menekankan 

agar dalam melakukan aktivitas kantor tetap berpegang teguh prinsip-prinsip 

Syariah.71 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa sebagai nasabah akan diberikan ataupun 

akan di proses pengajuan pembiayaannya oleh pihak Bank Muamalat Indonesia 

KCU Makassar setelah dilakukan verifikasi ataupun studi kelayakan untuk 

 
71Wawancara Pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar, 12 Agustus 2021. 
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memastikan jenis usaha yang dimiliki pelaku UMKM halal atau tidak, karena 

pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar hanya bisa memproses jenis 

usaha yang halal. 

Pentingnya menjaga keturunan (hifdzu nasl) untuk para pelaku UMKM, hal 

ini dilaksanakan dalam proses penerapan pembiayaan pihak Bank Muamalat 

Indonesia KCU Makassar dan para pelaku UMKM, karena hal ini terwujud 

dengan terjaganya empat hal sebelumnya, maka setiap produk-produk ataupun 

proses yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

selalu mengupayakan menjaga kemaslahtan agar berdampak baik bagi keluarga 

dan keturunan yang dinafkahi dari dana yang diberikan oleh pihak Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar. 

Berdasaarkan analisis kemasalahatan pada Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar bahwa implementasi akad pembiayaan telah merealisasikan dalam 

penerapannya proses pembiayaan kepada pelaku UMKM. Orientasi pada hifzu al-

nal sangat tergantung dalam pencapaian kemaslahatan pada kedua belah pihak 

guna mencapai tujuan bersama melakukan akad. 

Konsep kemaslahatan merupakan dasar dalam setiap aktivitas bermuamalah. 

Dalam perspektif Maqashid Syariah menurut Mufid72 sejatinya, asas dasar akad 

muamalah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan pihak-pihak yang 

melakukan transaksi. Salah satu indikasi dalam menentukan kebaikan kedua bela 

pihak, yaitu dengan adanya kerelaan kedua bela pihak.  

 

 
72 MUfid, Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan Dan Aplikasi, h. 79. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut 

1. Sistem pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar yang 

dianalisis melalui a) Prosedur pengajuan pembiayaan. Bank Muamalat 

Indonesia KCU Makassar mengedepankan kesatuan, keseimbangan, 

kebebasan dan utamanya tanggungjawab. Selain itu sebelum melakukan 

pembiayaan UMKM terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota mitra 

dengan Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar, b) Skema pemberian 

pembiayaan. Skema pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Muamalat 

Indonesia KCU Makassar beraneka ragam seperti mudarabah, 

musyarakah, murabahah dan lainnya. Adapun terkait keuntungan 

pembiayaan ditetapkan dalam akad sesuai dengan sistem bagi hasil. 

Pemilihan akad pembiayaan tersebut disesuaikan dengan keinginan calon 

nasabah (Pelaku UMKM) dan c) Ragam produk pembiayaan. proses 

penerapan akad musyarakah di Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar 

telah sesuai dengan prinsip syariah, di mana anatara pihak Bank Muamalat 

Indonesia KCU Makassar dan pihak pelaku UMKM sama-sama 

menyertakan modal dan sama-sama mengelola usaha yang ingin mereka 

kelola, begitupun dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan 

antara kedua belah pihak yang profesional dan proporsional dan ketika 



 
 

62 
 

mengalami kerugian atas usaha yang di kelola maka ke dua belah pihak 

harus menanggungnya sesuai dengan proporsional. 

2. Kemaslahatan dapat diciptakan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia KCU 

Makassar kepada pelaku UMKM dengan pola-pola ataupum implementasi 

akad-akad pada produk-produk yang sangat berpihak pada pelakuh 

UMKM. 1) Memelihara agama. Pada dasarnya pada Bank Muamalat 

Indonesia KCU Makassar telah menjaga Agama dari cara memperlakukan 

pelaku UMKM dalam hal ini melakukan pembinaan awal dan 

pendampingan agar tujuan akad dapat terwujud, 2) Menjaga jiwa. Pada 

dasarnya pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar telah menjaga 

jiwa pelaku UMKM dari cara memperlakukan pelaku UMKM dalam hal 

pelayanan serta melakukan studi kelayakan sebelum memutuskan untuk 

melakukan aktivitas akad pembiayaan, 3) Menjaga Akal. Pada dasarnya 

pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar telah menjaga akal pelaku 

usaha UMKM dari cara memperlakukan pelaku UMKM dan mengajak 

pelaku UMKM untuk tetap berfikir dan mempelajari surat pernyataan 

ataupun akad yang akan di lakukan dalam proses pembiayaan di Bank 

Muamalat Indonesia KCU Makassar, 4) Menjaga Harta. Pada dasarnya 

pada Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar telah menjaga harta 

pelaku UMKM, hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang 

dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar di mana pihak 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar berupaya untuk menjaga dan 

mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan 
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untuk mengambil profit ataupun nisbah yang wajar dan 5) Menjaga 

keturunan. Implementasi akad pembiayaan telah merealisasikan dalam 

penerapannya proses pembiayaan kepada pelaku UMKM. Orientasi pada 

hifzu al-nal sangat tergantung dalam pencapaian kemaslahatan pada kedua 

belah pihak guna mencapai tujuan bersama melakukan akad 

 

B. Implikasi Penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi kepada: 

1. Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar dapat melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat secara lebih intensif tentang produk dengan segala 

keunggulan dan kemudahannya agar masyarakat lebih mengenal produk 

Bank Muamalat Indonesia KCU Makassar. 

2. Penelitian yang akan datang diharapkan untuk menambah objek penelitian 

bukan hanya di satu tempat tapi juga dibeberapa tempat sehingga hasilnya 

lebih bagus dengan membandingkan beberapa informan dari beberapa 

daerah yang berbeda atau bisa juga menggunakan metode penelitian yang 

lebih bagus. Semoga penelitian ini bisa dikembangkan lagi karena beda 

tempat atau beda metode atapun beda variabel akan menghasilkan hasil 

yang berbeda pula. 
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