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ABSTRAK 

Nama  : Wahyuni Samsuriati 

Nim     : 90500116039 

Judul  :  Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan UMKM 

di Kabupaten Maros ( Studi Kasus BNI Syariah KCP Maros) 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  mekanisme 

pembiayaan Mikro Syariah dalam BNI Syariah KCP Maros. Selain itu penelitian 

ini juga Ingin mengetahui secara spesifik terkait dengan peran pembiayaan mikro 

syariah dalam mengembangkan UMKM di kabupaten Maros dan apa saja yang 

menjadi tantangan dan hambatan dalam menerapkan  pembiayaan mikro syariah 

tersebut.  

Jenis penelitian ini adaalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan 

sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif.  Sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan Instrumen 

peneltian ini menggunakan perekam suara, handphonedan daftar pertanyaan 

wawancara. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan peran pembiayaan mikro syariah pada 

BNI Syariah KCP Maros dalam mengembangkan usaha UMKM kurang 

berpengaruh terhadap peningkatan usaha nasabah, hal tersebut dapat terbukti 

dengan tidak adanya peningkatan pendapat terhadap beberapa usaha nasabah yang 

telah melakukan pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KCP Maros, karena 

kurangnya pengarahan yang efektif dan merata terhadap usaha nasabah, selain itu 

ada faktor lain yang menyebabkan tidak meningkatnya pendapatan nasabah yaitu 

minimnya sumber daya manusia yang dimiliki terhadap laporan keuangan dan 

kurangnya pengetahuan tentang pemasaran. 

Kata Kunci: Pembiayaa Mikro Syariah, UMKM  
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PENDAHULUAN 

BAB 1 

A. Latar Belakang  

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, 

dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan syariah. 

Fungsi lembaga keuangan syariah sebagai agen pembangunan maka lembaga 

keuangan syariah yang harus menjembatani kepentingan kelompok masyarakat 

yang kelebihan dana (idle funds) yang umumnya disebut juga saver unit dengan 

kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana.Mengingat fungsinya 

sebagai lembaga intermediasi, diharapakan penyaluran kredit atau pembiayaan 

terhadap usaha UMKM mampu mencapai fungsi yang diemban dalam kaitannya 

menjadi stimulus perekonomian suatu Negara, yang mana perbankan dapat 

meningkatkan aktivitas pembangunan nasional
1
 melalui adanya peningkatan 

kegiatan operasional UMKM. Penyaluaran kredit atau pembiayaan pada sektor 

produktif selain ditunjukan untuk menghasilakan profitabilitas bank juga 

ditunjukan untuk membantu mengembangkan UMKM. 

Keberadaan Lembaga keuangan syariah (LKS) ini dapat membantu 

memberikan pembiayaan kepada nasabah mikro,kecil dan menengah yang 

menjadikan sebagai alternatif yang dapat memberikan solusi pada permasalahan 

pembiayaan.Keberadaan lembaga keuangan syariah sangat strategis dan 

menguntungkan untuk para pelaku UMKM sebagai lembaga yang memberikan 

                                                             
1 Mangasa Augustinus Sipatuhar,Persoalan-persoalan Perbankan Indonesia, (Jakarta : 

Gorga Media ,2007) h.11 
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layanan bagi usaha mikro,kecil dan menengah yang menginginkan jasa layanan 

syariah. 

Pemberian pembiayaan mikro syariah itu sendiri adalah pinjaman dalam 

bentuk kredit yng disalurkan oleh pihak perbankan kepada pengusaha UMKM 

yang dapat dimungkinkan diberikan tetapi belum bankable. Maksudnya adalah 

usaha tersebut dapat dijadikan sebagai usaha yang berkelanjutan dan dapat 

memperbaiki taraf hidup di dalam masyarakat. 

Dalam hal ini pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting 

dalam suatu negara terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi 

nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 

kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. 

UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis.
2
 

Usaha Mikro Kecil Menengah dihrapakan dapat berperan sebagai salah 

satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas 

kesempatan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia UMKM telah menjadi bagian 

penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM 

merupakan unit-unit yang lebih banyak jumlahnya di bandingkan usaha industri 

berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih 

                                                             
2 Margareta Waworuntu, Tri Oldy Rotinsulu, Dennij Mandeij, Perbankan dan daya saing 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memasuki MEA, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 

Volume 17, No.01, Tahun 2017 
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banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari 

pembangunan. 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjadi pusat perhatian 

dari pemerintah dan masyarakat umum karena memiliki peranan penting terhadap 

pertumbuhan ekonomi. UMKM sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja 

dan mendorong kemajuan perekonomian serta menciptakan sektor swasta 

sehingga pengembangan dari UMKM berperan penting dalam pembangunan 

ekonomi.
3
 

 Salah satu fungsi dan peran serta dari UMKM sanagtlah tinggi, karena 

sektor ini merupakan sumber pendapatan bagi setiap orang dan mampu 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang memiliki pendidikan dan 

keterampilan rendah serta mampu mengurangi kemiskinan UMKM untuk saat ini 

sangat didorong untuk berkembang oleh pemerintah, karena kemajuan dari 

UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. UMKM sarana untuk 

mengurangi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja baru. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Lubis D,Tunas ANP, Anggraeni L. “Pembiayaan Syariah terhadap UMKM”,Jurnal Al-

Muzara’ah, Vol. 2, No. 1, hal 14 
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 Tabel 1.1  

Jumlah UMKM yang tersebar di Masing-Masing kecamatan di kecamatan di 

Kabupaten Maros  Tahun 2011 

 KECAMATAN  JUMLA
H 

TENAG
A 

KERJA 
  MIKR

O 
KECI
L 

MENENGA
H 

BESA
R 

1 LAU 1.785 187 1 2 1.975 5.257 

2 CAMBA 1.092 111 3 1 1.207 3.649 

3 MANDAI 2.149 375 13 - 2.546 6.581 

4 BONTOA 1.463 278 1 1 1.743 5.756 

5 MARUSU 1.784 484 6 4 20.242 6.107 

6 SIMBANG 1.351 108 - - 1.459 4.240 

7 CENRANA  1.047 54 2 - 1.103 4.599 

8 MALLAWA 607 48 1 - 656 2.518 

9 TANRALILI 1.942 124 1 1 2.068 5.496 

1

0 

TURIKALE 3.311 1.311 52 16 4.690 16.610 

1
1 

MAROS BARU 1.046 92 3 - 1.141 5.866 

1

2 

TOMPOBULU 1.215 59 - 1 1.207 3.780 

1
3 

BANTIMURUN
G 

2.346 165 5 5 2.521 8.854 

1

4 

MONCONGLO

E 

877 19 13 9 2.546 3.086 

 JUMLAH 21.979 3.145 89 40 25.523 82.419 

Sumber: diskoperindag . maroskab.ig.id (2011) 

Persentase pembiayaan UMKM tahun 2015 dan 2016 adalah 21,12% dan 

19,14% sehingga saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai 

hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. 

Persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. 

Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain adalah masalah permodalan, 

karena mereka belum mempunyai aset yang besar dan salah satu tantangan paling 

besarnya, ketika dia mengajukan permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan 

dan itu akan sulit diterima karena mereka tidak mempunyai aset untuk dijadikan 

sebagai jaminan.  Jadi keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak 



5  

 

UMKM semakin sempit dan menghambat perkembangan sektor usaha kecil, 

misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan 

tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi 

maka dapat memungkinkan usaha untuk menciptaka lapangan pekerjaan akan 

kembali sulit diusahakan. 

 

Gambar 1.1 

Perkembangan Pembiayaan Sektor Produktif pada Kategori UMKM 

 

Sumber Data: Jurnal Ilmiah Cano Ekonomi  

Dilihat dari data di atas persentase perkembangan pembiayaan sector 

produktif pada kategori UMKM dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tahun 

2014 tercatat 51,11%, tahun 2015 tercatat 39,66% , tahun 2016 tercatat 38,41%,   

dan tahun 2017 tercatat 36,72%. 
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 Kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam keberhasilan 

pembangunan  UMKM  di  suatu daerah. Pemberian pembiayaan atau permodalan 

kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila 

hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika pembiayaan tersebut digunakan 

untuk investasi maka akan meningkatkan pendapatan bagi UMKM maupun tenaga 

kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Kedua, kesulitan pemasaran, 

pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi 

perkembangan UMKM. UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua 

aspek yang terkait pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan 

promosi, cukup sulit bagi UMKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam 

perdagangan bebas. Karena dia juga tidak mempunyai jaringan ritel seperti 

korporasi- korporasi besar. Ketiga, masalah teknolgi sebagai unit usaha kecil dan 

mikro biasanya bergerak dalam skala rumah tangga dan teknologi yang mereka 

gunakan itu akan berimbas terhadap efisiensi produksi. 

Hal tersebut juga menjadi satu momok yang menghambat pertumbuhan 

umkm di kab.Maros. Padahal kabupaten Maros sebagai sebuah kabupaten yang 

memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan kota Makassar yang 

memiliki ragam potensi sumber daya yang dapat dikembangkan.                                                                                                                                                                         

Permasalahan - permasalahan tersebut diatas juga dialami oleh para 

UMKM, dimana para pelaku UMKM di Kabupaten Maros yang didominasi oleh 

rumah tangga produktif itu biasanya kesulitan dalam memasarkan teknologi dalam 

hal permodalan. Maka para pelaku UMKM harus lebih berkembang, maka dari itu 

perlu adanya lembaga intermediasi yaitu lembaga keuangan syariah yang dapat 
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mendorong masyarakat dalam hal memberikan pembiayaan Mikro. Sehingga 

menciptakan usaha yang lebih berkualitas dan dapat menjadi solusi dalam 

membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan menghilangkan kemiskinan 

di Kabupaten Maros. 

Dalam mengembangkan UMKM di   BNI Syariah kcp  Maros sebagai 

lembaga pembiayaan yang mengutamakan pelayanan dalam menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat,  Bank Bni Syariah KCP Maros berkembang 

dengan pesat baik   dari sisi asset, jumlah pembiayaan. Dan salah satu peran 

pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan ekonomi masyarakat adalah 

dengan cara memberikan modal pembiayaan kepada masyarakat untuk 

mengembangkan usaha  yang telah ada atau membuka cabang baru.  

Berdasarkan pemikiran tersebut perkembangan peran lembaga pembiayaan 

dalam pengembngan UMKM ini tentu ada yang berhasil atau tidak,  maka 

dibutuhkan suatu strategi pengembangan untuk dapat memaksimalkan potensi 

yang dimiliki UMKM. Serta diperlukan peran dan dorongan para stakeholders, 

termasuk kerjasama berbagai pihak agar upaya berjalan optimal. Dengan 

demikian penelitian ini  akan membahas mengenai” Peran Pembiayaan Mikro 

Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Maros (Studi Kasus 

BNI Syariah KCP Maros)”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. Penelitian ini berjudul Peran Pembiayaan Mikro Dalam 

Mengembangkan UMKM di Kabupaten Maros pada BNI Syariah.Agar  

penelitian ini terarah dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian peran 

pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan UMKM. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus  penelitiaan dan judul tersebut dapat 

dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan 

penelitian ini, dibatasi permasalahan dan substansi pendekatan terhadap peran 

pembiayaan mikro dalam mengembnagkan UMKM di Kabupaten Maros. 

Menghindari kesalah pahaman yang dilakukan dalam penelitian ini, 

maka terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan variabel-variabel pada 

fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Operasional Bank Syariah  

Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut. Bank syariah 

melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui 

deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan.Dana yang terkumpul 

kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (nonbagi 

hasil/trade financing) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/investment 

financing). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk 
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bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Disamping itu, bank 

syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.
4
 

b. Pengertian Pembiayaan 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio pembiayaan adalah pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan deficit unit.
5
 Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan 

uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan 

antara pemberi dana dan penerima dana, bahwa mereka sepakat sesuai dengan 

perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan 

kewajiban masingmasing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang 

ditetapkan bersama. 

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1) Usaha Mikro 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang.
6
 

2) Usaha Kecil 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

                                                             
4
 Ascarya, Akad dan Produk bank Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 30. 

5 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 160. 
6Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). 
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merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 

3) Usaha Menengah 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan 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 dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
7
 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas,maka 

penulis akan mengajukan dua hal pokok sebagai rumusan masalah,yaitu: 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Maros pada BNI 

Syariah? 

2. Bagaimana peran pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Maros pada BNI 

Syariah? 

                                                             
7Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) 
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3. Apa tantangan dan hambatan nasabah pembiaayaan mikro syariah terhadap 

perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten 

Maros pada BNI Syariah?  

D. Tujuan Penelitian Dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdarkan Dalam penelitian ini, untuk mengetahui manfaat dari 

penelitian tentang peran pembiayaan mikro dalam mengembangkan UMKM 

di Kabupaten Maros. 

a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mikro dalam mengembangkan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Maros pada BNI 

Syariah. 

b. Untuk mengetahui peran pembiayaan mikro dalam mengembangkan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Maros pada BNI 

Syariah. 

c. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan nasabah pembiaayaan mikro 

syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

di Kabupaten Maros pada BNI Syariah 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara  teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan kedepannya bermanfaat sebagai informasi 

baru dalam memperkaya khasanah khususnya dunia perbankan 

syariah, yang berupa kajian mendalam sumbangan pemikiran serta 
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sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang 

sejenis dan relevan. 

2) Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi atau 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan 

perbankan syariah itu sendiri. 

b. Secara praktis 

1) Bagi Peneliti  

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama di bangku 

kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah 

pengalaman  serta  wawasan tentang peran  pembiayaan mikro bank. 

2) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

wawasan kepada masyarakat tentang pembiayaan dan juga menjadi acuan 

dalam memilih perbankan yang akan digunakan. 

3) Pihak bank  

Hasil penelitian dapat diguakan sebagai pertimbangan kepada 

pihak bank dalam mengambil kebijakan dibidang penghimpunan dana dan 

penyalurannya kepada masyarakat.  
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4) Penelitian Terdahulu  

Pertama, Ryantiar Fahmi Faisal, Peran Pembiayaan Bank Syariah 

Terhadap Pengembangan Sektor Riil (Studi kasus pada Bank Jatim 

Syariah cabang Surabaya) dalam jurnal sektor riil 2016, menjelaskan 

bahwa meski Bank Jatim Syariah merupakan bank dengan hakekat 

pengembangan sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil, namun ternyata 

sebagian kecil pembiayaan yang disalurkan oleh bank jatim syariah 

merupakan akad bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah). Justru porsi 

terbanyak berasa dari pembiayaan dengan akad jual beli (Murabahah) yang 

digunakan dalam beberapa pembiayaan investasi usaha dan juga kegiatan 

konsumtif. Namun tidak semua pembiayaan investasi menggunakan akad 

Murabahah karena pembiayaan tersebut dibedakan menurut jenis 

usahanya. Untuk investasi dari sector perdagangan menggunakan akad 

Murabahah. Sedangkan investasi dari sektor pertanian menggunakan akad 

Musyarakah. 

Kedua, penelitian skripsi berjudul  “Analis Dampak pembiayaan 

Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM di 

Kabupaten Bogor” oleh Risya Maulida Septiana (Skripsi Institut Pertanian 

Bogor 2013). Penelitian ini membahas bagaimana analisis dampak 

pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan keuntungan usaha 

UMK. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan mikro 

syariah berdampak positif terhadap keuntungan usaha UMKM, dilihat dari 
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lama pendidikan, jumlah pembiayaan mikro syariah BMT, perubahan 

omset, dan total aset.
8
 

Ketiga Penelitian oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam 

Negeri, Badan Pengkajian pengembangan Kebijakan Perdagangan, 

Kementarian Perdagangan (2013) “Analisis Peran Lembaga Pembiayaan 

Dalam Pengembangan UMKM “ Hasil penelitian yang ditemukan bahwa 

ada perbedaan sebelumnya selain melihat peran lembaga pembiayaan 

sebagai sumber pembiayaan dan fasilitator dalam pengembangan UMKM, 

juga melihat kebijakan pmerintah terkait terhadap lembaga keuangan. 

Sedangkan penulis melihat peran sebagai alternatif sumber pembiayaan 

melalui respon nasabah penerima pembiayaan warung Mikro, serta 

membuat serangkaian strategi untuk BSM dalam rangka membantu 

pengembangan usaha mikro. 

Keempat, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota 

Makasar, Muslimin Kara (2013), Pembiayaan perbankan syariah di kota 

makassar berfluktuasi dan belum optimal. Perkembangan pembiayaan 

perbankan syariah rata-rata periode januari-desember 2010 adalah 14,23% 

dan januari-september 2011 adalah 18,43. 

 

 

                                                             
8 Risya Maulida Septiana (Skripsi Institut Pertanian Bogor 2013), “Analisis Dampak 

Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM Di Kabupaten Bogor”, 

dalam http://www.googlerepository.ipb.ac,id, diakses pada 21 November 2018 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Lembaga Keuangan Syariah  

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang 

menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 

memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah.
9
Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan 

keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Sedangkan pada umumnya yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah 

yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa 

keuangan lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Lembaga keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem 

keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (maslahat), kebersamaan, 

kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti 

penindasan, dan anti kezaliman melalui lembaga keuangan syariah dan 

lembaga keuangan non syariah.  Dasar pemikiran terbentuknya lembaga 

keuangan syariah adalah adanya larangan riba pada Al-Qur’an dan Al-Hadits.  

 

                                                             
9 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2010), 19. 
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Dalam  QS. Ali Imran/3:30 : 

                             

       

 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan (QS.Ali-Imran/3:30). 

 

Lembaga keuangan syariah lahir sebagai salah satu solusi alternative 

terhadap persoalan antara bunga dengan riba.
10

 Dengan demikian, kerinduan 

umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah 

mendapat jawaban dengan lahirnya lembaga keuangan syariah. 

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga keuangan syariah/ bank syariah mendapat pijakan hukum 

yang kuat melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang didalamnya 

mengintrodusir sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang 

kemudian di tingkat teknis pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
11

 

Pengertian prinsip syariah juga dijumpai dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan prinsip hukum islam 

                                                             
10 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, 

(Yogyakarta: Uii Press, 2004), 1 
11 Abdul Ghofur Anshari, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan 

Lembaga Pembiayaan danPerusahaan Pembiayaan,(Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2008) hal. 10 
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dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
12

 

Dasar hukum syariah lembaga keuangan syariah terdapat dalam Al-

Qur’an surat Al Baqarah/2:275, sebagai berikut: 

                          

                                 

                              

                     

 

Terjemahnya: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

orangorang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-

Baqarah/2 : 275 ).
13

 

   

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah 

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl 

ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak 

jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti 

penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang 

                                                             
12 Ibid, hal. 13 

13 Al-Qur;an dan Terjemah 
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dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi 

dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil 

riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. riba yang sudah 

diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 

3. Peranan Lembaga Keuangan Syariah 

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan 

fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara lembaga keuangan yang 

beroperasi dengan sistem bagi hasil saat ini adalah Bank Syariah, Asuransi 

Syariah, Pasar Modal Syariah, Baitul Maal wat Tamwil dan Pegadaian 

Syariah. Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau 

masyarakat paling bawah, untuk mengenal dan memanfaatkan jasa lembaga 

keuangan (bank). 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank 

maupun non bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya 

tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah 

ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan 

resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan 

penggunaan kredit yang layak usaha.  

Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya 

kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 

70% s/d 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal dengan 

menggunakan suku bunga yang sangat tinggi. Untuk menanggulangi kejadian 

seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. 
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Wujudnya adalah dengan memperbanyak pengoperasionalan lembaga 

keuangan berprinsip bagi hasil.
14

 

B. Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu 

memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak 

pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun 

nonkomersial atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Tugas pokok 

dalam menyalurkan pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Perbankan 

Syariah Nomor 21 Tahun 2008.
15

 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa 

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu  dapat berupa:  

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya mittamlik.  

c. Transaksi jual beli dalam beli piutang murabahah, salam, dan istishna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

                                                             
14

 Siswadi, LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH NON BANK BMT (BAITUL MAL WAT 

TAMWIL) TAWARAN BEBAS AQAD YANG DILARANG DALAM SYARI’AT ISLAM. Jurnal 

Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 74 
15 Zulkifli Zaini, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2015), h.2 26 Undang-Undang 
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e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa.
16

 

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, 

Pembiayaan secara luas berarti financial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti 

sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan 

oleh lembaga pembiayaan. Namun dalam perbankan, pembiayaan dikaitkan 

dengan bisnis dimana pembiyaan merupakan pendanaan aktif maupun pasif 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis 

merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna 

memaksimalkan nilai keuntungan. 

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu: pembiayaan produksi dan 

pembiayaan komsumsi. 

1) Pembiayaan produksi, pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi.
17

 

2) Pembiayaan komsumsi, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan komsumsi yang akan habis digunakan memenuhi 

kebutuhannya. 

Dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan kata pinjam 

meminjam kurang tepat digunakan, karena:  

                                                             
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 24 
17 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII 

Press, 2002), h. 22.   
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a) Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan financil dalam Islam. 

b) Pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang  

meminjam sesuatu, dia tidak boleh disyariatkan untuk memberikan 

tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang 

menghasilkan manfaat adalah riba. Sedangkan para ulama sepakat bahwa 

riba itu haram. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak 

disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.18 

Adapun yang dimaksud dengan mikro di sini adalah usaha produktif 

milik orang perorangan atau badan usaha dengan skala tertentu.
19

 Berdasarkan 

pengertian di atas yaitu antara pembiayaan dan mikro dapat di pahami bahwa 

pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi 

masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, guna 

memenuhi kebutuhan atau penambahan modal.
20

 

Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 14/ 22 /PBI/2012 tentang 

pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam 

rangka mengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa 

kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kredit atau 

                                                             
18 Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 

2001), h. 170.   
19

 Mukti Fajar, Umkm di Indonesia Perspektif HukumEkonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2016), h. 112 
20 Muhammad Turmudi, “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan 

Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang kendari, jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Vol 2, No 2, Desember 2017, h. 20 
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pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang yang memenuhi kriteria 

usaha mikro, kecil, dan menengah.
21

 

2. Landasan Hukum 

Hukum utang piutang diperbolehkan dalam syariat islam. Bahkan 

pihak yang memberikan utang atau pembiayaan kepada pihak lain yang sangat 

membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena di dalamnya 

terdapat paha yang besar. Berikut dasar hukum yang mnejelaskan tentang 

disyaratkannya utang piutang. 

                            

              

 

Terjemahnya: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan 

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada Nya-lah kamu 

dikembalikan  (QS.Al-Baqarah/2:245).
22

  

 

Sedangkan dalil dari al-hadits adalah apa yang diriwayatkan dari Abu 

Rafi’, bahwa Nabi SAW. Pernah meminjam seekor unta kepada seorang 

lelaki. Aku datang menemui beliau yang membawa seekor unta dari sedekah. 

Beliau meyuruh Abu Rafi’ untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. 

Abu Rafi’ kembali kepada beliau dan berkata, “Wahai Rasulullah! Yang 

kudapatkan hanyalah seekor unta yang ruba’i terbaik?” Beliau bersabda, 

                                                             
21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit 
22 Departemen Agama Ri,  Al-Qur’an dan Terjermahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), h. 31 
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“berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang terbaik adalah yang paling baik 

dalam mengembalikan utang.” (HR. Bukhari dan Muslim).
23

 

3. Jenis – Jenis Pembiayaan 

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan 

1) Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh 

bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva 

tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Secara 

umum, pembiayaan ini, bertujuan untuk pendirian perusahaan baru 

atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin 

dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran 

usaha dan perluasan perusahaan.  

2) Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam 

satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini, biasanya diberikan 

dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. 

3) Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan 

tidak untuk digunakan keperluan usaha.  

b. Pembiayaan dari segi jaminan 

1) Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang 

didukung dengan jaminan (agunan). Pembiayaan dengan jaminan ini 

                                                             
23 Darsono, Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta 

Tantangan ke Depan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 180 
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dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan 

benda tidak berwujud.  

2) Pembiayaan tanpa jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan 

debitur tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan tersebut 

diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada 

debitur. Pembiayaan tanpa jaminan ini resikonya tinggi karena tidak 

ada pengaman yang dimiliki oleh bank apabila debitur wan prestasi. 

 

c. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya Jenis pembiayaan ini terdiri dari 

pembiayaan UMKM (usaha kecil mikro menengah), pembiayaan UKM 

(usaha kecil menengah), pembiayaan korporasi. 

4. Pembiayaan Mikro Syariah 

Pembiayaan mikro syariah merupakan suatu kegiatan pembiayaan 

usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) 

yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah 

yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Adapun yang dimaksud dengan 

usaha mkro menurut keputusan menteri keuangan nomor 40/KMK.06/2003 

tanggal 29 Januari 2003 adalah: 

a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan 

b. Penjualan maksimal Rp. 100 juta per tahun 

c. Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta 
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Pembiayaan mikro syariah ini bertujuan untuk meningkatkan akses 

usaha usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di 

perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan dari 

pembiayaan mikro adalah untuk bermu’amalah dan membantu 

mengembangkan usaha nasabah. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan 

pembiayaan mikro pada BNI Syariah KCP Maros adalah foto copy ktp, KK, 

surat keterangan kepemilikan usaha, surat jaminan . 

Tujuan dari pembiayaan itu sendiri adalah tersedianya dana bagi 

peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan suatu usaha pasti 

membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui 

aktifitas pembiayaan, dengan adanya pembiayaan, memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi 

tidak akan berjalan tampa adanya dana. 

Dalam operasionalnya, pembiayaan di BNI Syariah KCP Maros 

khususnya pembiayaan mikro telah menyediakan pinjaman modal yang 

relative terjangkau, syarat mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, 

sehingga dapat menjadi  salah satu ssolusi untuk memberikan pinjaman 

kepada para pelaku usaha yang membutuhkan. Adapun persyaratan umum 

pemberian pembiayaan: 

1) Syarat umum dokumen pengajuan pembiayaan mikro syariah 

a) Fotocopy KTP (suami /istri) 

b) Fotocopy buku nikah 
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c) Fotocopy kartu keluarga 

d) Fotocopy NPWP 

e) Situ siup atau SKU 

f) Mutasi rekening tabungan 3 bulan terakhir 

g) Mutasi angsuran pembayaran (semua kredit) 

h) Fotocopy serifikat agunan,imb,pbb dan status. 

2) Persyaratan umum untuk nasabah mikro 

a) Wni (warga Negara Indonesia) 

b) Umur minimal 21 tahun atau telah menukah untuk usia lebih besar 

atau sama dengan 18 tahun dan maksimal 65 tahun pada usia terakhir 

jangka waktu pembiayaan 

c) Karakter, tidak ada informasi dan history negative tentang nasabah dari 

komunitas setempat seperti penjudi, pemabuk, atau reputasi buruk 

lainnya. 

d) Usaha,usahanya yang akan diberikan pembiayaan adalah usaha yang 

tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak termasuk daftar 

usaha yang tergolong negative yang sah untuk diberikan pembiayaan 

e) Calon nasabah telah berpengalaman dan mempunyai skill dalam 

bidang usahanya 

f) Usaha baru dapat di biayai sepanjang usaha tersebut dapat memenuhi 

jumlah angsurannya kepada pihak bank yang memberikan 

pembiayaan. 
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g) Nasabah wajib memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Surat 

Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dan 

lamanya sektor usaha mengikuti ketentuan batasan yang berlaku pada 

proses pembiayaan. 

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian UMKM 

Pengertian usaha menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 

“kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk mnecapai 

sesuat maksud pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk mencapai 

sesuatu maksud kerajinan belajar pekerjaan (untuk menghasilkan sesuatu).”
24

 

Sedangkan Kata Mikro secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“micros” yang berarti “kecil” atau “small”. Dengan demikian terdapat 

beberapa pengertian usaha mikro, antara lain: Perusahaan yang dimiliki dan 

dioperasikan secara independen, tidak mendominasi dalam bidangnya, dan 

memenuhi ukuran standar tertentu atas laba atau jumlah karyawan.  

Menurut Alma (2010) menyatakan bahwa usaha mikro merupakan 

suatu usaha individu atau keluarga atau yang beranggotakan individu yang 

belum memiliki izin usaha secara lengkap.Pengertian lain dikemukakan 

Purnomo (2004), UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.Menurut 

International Management Communications Corporation (IMCC), 

                                                             
24 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 

1136.   
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microfinance sebagai seperangkat teknik dan metode perbankan non-

tradisional untuk membuka akses terhadap sektor yang tidak pernah tersentuh 

oleh jasa keuangan formal. 

Pada ada undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha 

Mikro,kecil, dan Menengah,UMKM adalah usaha milik perseorangan atau 

badan usaha perseorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis 

oleh undang-undang. 

Dengan demikian terdapat beberapa pengertian usaha mikro, antara 

lain: Perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak 

mendominasi dalam bidangnya, dan memenuhi ukuran standar tertentu atas 

laba atau jumlah karyawan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2008 yang mengatur UMKM menyatakan bahwa:  

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam undangUndang.   

b. Usaha kecil adalah 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 yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang ini. 

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 
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merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini.
25

 

2. Landasan Hukum 

Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah (UKM) tercantum 

dalam undang-undang  Nomor. 9  Tahun  1995  tentang  usaha  kecil.  Untuk 

memperkuat  permodalan,  dikeluarkan  peraturan menteri  Negara  Koperasi 

dan  UKM  RI  Nomor  10/PER/M.KUKM/VI/2006  tentang  petunjuk  teknis 

program pembiayaan  produktif  koperasi  dan  usaha  mikro  (P3KUM)  Pola 

Syariah.
26

 

 Ada  beberapa  perintah  ajaran  agama  Islam  agar  umatnya  

melakukan usaha bisnis yaitu:
27

 

a. Berbisnis bagian dari kehidupan 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu’ah/62:10 yang 

mengatakan: 

                             

        

 

 

                                                             
25 Tunas ANP, Anggraeni L, Lubis D. “Pembiayaan Syariah terhadap UMKM”,  Jurnal 

Al-Muzara’ah, Vol. 2, No. 1, hal 14 
26  Euis Amalia, Keadilan  Distributif  Dalam  Ekonomi  Islam,  (  Jakarta:  Rajawali  

Press, 2009 ), hlm. 48 
27 Irfadilla, Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah 

Menurut Tinjauan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim, 2011. 
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Terjemahnya: 

Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  Maka  bertebaranlah  kamu dimuka 

bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah   banyak-banyak 

supaya kamu beruntung (QS. Al – Jumu’ah/62:10). 

 

b. Berbisnis mencari ridha Allah bukan untung 

Kegiatan  bisnis  bagi  umat  Islam  ditujukan  tidaklah  untuk  mencari 

untung yang besar semata sebab bila pelaku bisnis hanya mengutamakan 

untung yang besar, maka yang bersangkutan akan terjebak pada mengejar laba  

baik  halal  maupun  haram  atau  tidak  sah.  Berbisnis  dalam  Islam tidaklah  

mengutamakan  untung  besar,  tetapi  berusaha  untuk menyenangkan  

pelanggan  dalam  membeli  produk  kita.  Oleh  karena  itu seorang  muslim  

dalam  berbisnis harus  ikhlas,  dan  memberi  kesan  baik kepada pembeli.
28

 

c. Berbisnis sama dengan manifestasi kerja keras  

Suatu  hasil  usaha  yang  diperoleh  dengan  cara  bekerja  keras 

membanting  tulang,  mandi  keringat  merupakan  rezeki  yang halal  dalam 

ajaran Islam. Suatu kegiatan bisnis merupakan suatu kerja keras, karena ia 

didahului  oleh  kepercayaan  pada  diri sendiri,  membuat  prestasi  dengan 

sepenuh  hati,  keberanian menerima  resiko,  serta  memasang  niat  untuk 

hanya  mencari ridha  Allah  semata.  Dalam  kerja  keras  ini  tersebunyi 

adanya kepuasan  bathin,  yang  tidak  dinikmati  oleh  profesi  lain.  Agama 

Islam tidak hanya menekankan kerja keras untuk dunia semata, atau untuk 

                                                             
28 Irfadilla, Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah 

Menurut Tinjauan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim, 2011   
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akhirat saja, tetapi untuk kedua-duanya. Artinya dalam mencari kehidupan 

dunia jangan sampai melupakan bekal untuk akhirat.
29

 

3. Peluang dan Tantangan UMKM 

Adapun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM yaitu, Kerangka 

pola pikir pemberdayaan usaha bagi pelaku UMKM, bahwa dalam era 

perdagangan bebas dunia, kegiatan ekonomi akan mengarah pada mekanisme 

pasar global dan pasar dalam negeri, sehingga diharapkan akan mampu 

meningkatkan efesiensi produksi dan distribusi barang dan jasa, dengan 

demikian dapat memnuhi kebutuhan pasar global dan pasar dalam negeri. 

Karena semua pelaku UMKM akan mampu meningkatkan efisiensi produksi 

dan distribusi barang dan jasa, dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan 

pasar global dan pasar dalam negeri. Karena semua pelaku UMKM bebas 

bersaing antara yang satu dengan yang lainnya, dan akan menciptakan 

pemusatan-pemusatan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh setiap 

pelaku UMKM. 

Dan adapun tantangan yang dihadapi  UMKM pada saat ini 

yaitu,Lambatnya pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang berdampak 

terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi rakyat yang dirasakan oleh 

masyarakat sehingga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan 

turunnya produksi bagi ekonomi rakyat, yang pada gilirannya menyebkan 

masyarakat tidak mmapu memnuhuhi kebutuhan pokoknya. Di samping itu, 

                                                             
29  Irfadilla, Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah 

Menurut Tinjauan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim, 2011 
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daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan mundurnya usaha bisnis 

UMKM karena dampak dari berkurangnya pembeli.  

 

D. Kerangka Pikir   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Karena data yang diteliti berupa kata-kata dan bukan angka. Penelitian 

kualitatif ini menekankankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh 

peneliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.
30

 Penelitian deskriptif 

bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaaan yang ada pada 

saat ini.
31

 Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Maros pada BNI Syariah 

KCP Maros. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan kualitatif dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif 

kualitatif. Pendekatan penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian 

yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial 

atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena 

atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek 

                                                             
30 “Penelitian Kualitatif”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. http:// (2 

Februari 2020) 
31 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1995), 26. 
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penelitian dan akanmenggunakan pertanyaan who dalam menggali informasi 

yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan 

gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme 

sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam 

bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu 

hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek 

penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk 

menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. 

C. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini adalah pengamatan yang bertumpuh pada sumber data 

berdasarkan situasi yang terjadi, sumber data penelitian dan penerapannya di 

lakukan pada jenis penelitian kualitatif, adapun penelitian ini menggunakan 

data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 

pertamaatau tempat objek penelitian dengan menggunakan observasi dan 

wawancara secara langsung atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan pembiayaan mikro dalam mengembangkan UMKM.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di ambil dalam bentuk dokumen yang 

telah ada,seperti yang di ambil dari instansi/lembaga yang telah tersedia.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

4. Metode Observasi 

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan untuk memperoleh 

data, dengan mendengarkan, memberikan perhatian secara hati-hati dan 

terperinci saat berada di lapangan.
32

 

2. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dapat pula 

dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) 

antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya 

langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.33 

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara perorangan, 

artinya bahwa penyusun mengadakan wawancara hanya dengan satu orang 

informan. Dalam hal ini penulis menggabungkan jenis wawancara terpimpin 

dan bebas terpimpin. Wawancara terpimpin artinya penulis melakukan 

wawancara secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

informan dengan suatu pedoman yang tegas. Sedangkan wawancara bebas 

                                                             
32 Ariesto Hadi Sutopo & Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

Nvivo, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 2. 
33 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenameda Group, 2015),h. 382. 
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terpimpin artinya penulis melakukan wawancara dengan mempersiapkan 

bahan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi cara penyampaiannya dilakukan 

secara bebas dan berlangsung dalam suasana tidak formal, familier dan tidak 

kaku. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, agenda dan lain sebagainya. Untuk 

mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh pneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang di lakukan menjadi 

sistematis. Adapaun penelitian ini, penulis akan menggunakan instrument 

penelitian seperti pedoman wawancara, pedomen observasi, pedomen 

dokumentasi. Pada Metode wawancara, alat tepenting adalah peneliti sendiri. 

Namun untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti membutuhkan alat 

bantu. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Perekam suara 

2. Handphone  

3. Kamera 

4. Alat Tulis 

5. Daftar pertnyaan wawanca 
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F. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data seacara 

deskriptif kualitatif. Yakni setelah semua data telah berhasil penulis 

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga 

dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya. Analisis data dalam pemnelitian ini menggunakan model miles dan 

huberman, yang tahapannya berupa pengumpulan data, reduksi data, pengajian 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang 

telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu penelitian. Pengumpulan dan penyajian data 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan 

dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-

dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, dan memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan 

polonya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selalnjutnya, serta  mencatat dari hasil wawancara serta mencari hal-hal 
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yang di anggap penting dari setiap aspek yang di dapatkan peneliti, serta 

mencari yang di perlukan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberikan suatu kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian 

informasi berdasarkan data yang di ambil dari lapangan untuk di susun secara 

baik, sehingga mudah di lihat,mudah di baca dan di pahami. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan bisa saja terjadi pada saat peneliti berlangsung 

dengan melihat kejadian atau sebuah fenomena di tempat penelitian dan 

kemudian melakukan reduksi data dan penyajian data, namun itu bukanlah 

sebuah kesimpulan sebagai pemicu agar peneliti lebih memperdalam lagi 

observasi atau wawancara kepada pihak-pihak yang ingin di teliti sampai hasil 

penelitian sudah bisa di susun dan sudah yakin akan hasil penelitiannya 

dengan mengingat hasil temuan yang terjadi di lapangan. 

G. Pengujian keabsahan data 

Setiap pelaksanaan penelitia, data yang terkumpul tentunya tidak 

semuanya valid dan kredibel. Untuk itu dalam menguji tingkat kredibilitas dan 

keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan cara 

mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 
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1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah 

dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian diminta 

kesepakatan dengan sumber data. 

2. Triangulasi waktu, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain kepada 

sumber data dalam situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang- ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Bank BNI Syariah KCP Maros 

1. Sejarah BNI Syariah KCP Maros 

Tempat krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, 

transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 

sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang 

No.10 Tahun 1998, pada  tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah 

(UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, 

Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 

Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 

Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap 

memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk 

BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi 

aturan syariah. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 menegenai pemberian izin usaha 

kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan didalam Corporate Plan UUS BNI tahun 

2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin 
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off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi 

waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa 

aspek reguasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 Tahun 

2008 tebtang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah 

terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran 

terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 

2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor 

Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 

PaymentPoint. BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK).  

Bank BNI Syariah termasuk salah satu pelopor berdirinya dan 

berkembangnya Bank-bank Syariah di Indonesia karena Bank BNI Syariah 

merupakan Bank besar yang pertama membuka Unit Syariah. BNI Syariah 

terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

2. Visi dan Misi BNI Syariah KCP Maros 

Visi BNI Syariah :  

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam 

layanan dan kinerja. 

 Misi BNI Syariah : 



42  

 

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah. 

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya 

dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

f. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya 

dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

g. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

3. Struktur Organisasi BNI Syariah KC Veteran 

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau 

unit  unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat.Dengan 

adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan 

bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan 

baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka kita bisa mengetahui 

beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun 

penyampaian laporan.Dalam penjelasan struktur tersebut terdapat hubungan 

antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya, dan semua komponen 

tersebut mengalami saling ketergantungan. Artinya, masing-masing 

komponen di dalamnya akan saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan.Struktur tersebut 
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merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat 

terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masin-masing. Sebagai contoh, 

untuk menghindari adanya tumpang tindih suatu wewenang dan tanggung 

jawab perorangan. 

Gambar 1.2 

 

4. Bidang-Bidang kerja /job description 

a. Teller  : 

1) Melakukan  validitas dan pengapsiran vocher. 

2) Melakukan register tanda terima  vocher teller. 

3) Melakukan transfer kliring ke bank lain 

b. Operacional manager: 

1) Penanggung jawab atas vocher realisasi pembiayaan (ceklis syarat   

pencairan telah ditanda tangani oleh OM/asuransi/notaris/administrasi . 
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2) Penanggung jawab stock kartu ATM,tabungan,cek/giro,toket bilyet 

deposito. 

3) Penanggung jawab alarm dan cctv kantor. 

4) Penanggung jawab penyimpanan dokumen rekening dana . 

5) Penanggung jawab penyimpanan kewenangan pemilihan notaris 

c. BEM (Branch Manager): 

1) Bertanggung jawab atas supervisi dan monitoring bisnis dan SDM 

kantor cabang. 

2) Bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis. 

3) Bertanggung jawab atas perbaikan kolektibilitas pembiayaan 

d. FAH (Financing Administration): 

1) Bertanggung jawab atas pencairan  pembiayaan kejiwaan pembiayaan . 

2) Bertanggung jawab penutupan asuransi  kejiwaan/pembiayaan 

mudharib. 

3) Bertanggung jawab atas file pembiayaan /dokumen pembukaan 

e. Customer service Head: 

Penanggung jawab dokumen pembukaan dana kartu atm,working stock 

supply,pin Atm,supply buku tabungan,cek giro,supply token,bilyet deposito. 

f. FAA (Financing Administrastion Assistant): 

1) Melakukan peminjaman file. 

2) Pembuatan rekening pembiayaan. 

3) Penanggung jawab file pembiayaan 

g. Administration Assistant: 
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1) Penanggung jawab persuratan ke cabang. 

2) Penanggung jawab pembukaan intern . 

3) Penanggung jawab barang-barang intenvaris 

h. BOH (Back Office Head): 

1) Penanggung jawab penyimpanan vocher pembukuan. 

2) Penanggung jawab BPP/juklak. 

3) Penanggung jawab persediaan barang cetakan 

i. Costumer Service: 

a) Penanggung jawab atas pembukaan rekening dana. 

b) Penanggung jawab atas link dan delink kartu Atm. 

c) Penanggung jawab atas pengenaan keluhan nasabah 

5. Produk – Produk BNI Syariah 

a. Produk Pendanaan  

1) BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksionala dalam  mata 

uang IDR dan USD  yang dikelola berdsarkan prinsip syariah dengan 

pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek, Bilyer Giro, Sarana perintah pembayaran lainnya atau pemindah 

bukuan. 

2) BNI Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang dikelola 

berdasarkaan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan 

dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah. 

3) BNI Tabungan iB Hasanah 



46  

 

a. BNI Dollar iB Hasanah 

b. BNI Simpel iB Hasanah 

c. BNI Baitullah iB Hasanah 

d. BNI Prima iB Hasanah 

e. BNI Tunas iB Hasanah 

f. BNI Bisnis iB Hasanah 

g. BNI iB Hasanah 

h. BNI Tapenas iB Hasanah 

i. BNI Tabunganku iB Hasanah 

b. Produk Pembiayaan  

1) Pembiayaan Murabahah 

2) Pembiayaan Mudharabah  

3) Pembiayaan Musyarakah 

4) Pembiayaan Ijarah Bai Ut Takjiri: 

a) BNI iB Griya 

b) BNI iB Oto 

c) BNI iB Multijasa 

d) BNI iB Wirausaha 

e) BNI iB Tunas Usaha 

f) BNI iB Gadai Emas 

g) BNI iB Fleksi Umroh 

h) BNI iB Multiguna 

i) Hasanah Card 
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j) BNI iB Pembiyaan Usaha Kecil 

k) BNI iB Pemiayaan Besar/Non Ritel 

c. Produk Jasa  

a) Kiriman uang, berdasarkan prinsip wakalah. 

b) Garansi Bank berdasarkan prinsip Kafalah. 

c) Inkaso, berdasarkan prinsip wakalah. 

d) Money Changer. 

e) Trade Finance services. 

Produk andalan BNI Syariah adalah tabungan Syariahplus yang 

didukung oleh jaringan ATM yang luas. Pada BNI Syariah terdapat dewan 

pengawas yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

6. Sistem Bagi Hasil 

Seperti umumnya operasi perbankan yang secara umum yang 

mengandalkan pendapatan dari sektor pembiayaan, BNI Syariah juga 

menyalurkan dana-dana masyarakat tersebut melalui pembiayaan. Hasil 

pendapatan dari pembiayaan tersebut yang kemudian dilakukan bagi hasil 

dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah masing- masing produk 

dana. Seperti pada tabel  di bawah ini. 

Tujuan dari pembiayaan mikro adalah untuk bermu’amalah dan 

membantu mengembangkan usaha nasabah. Adapun syarat-syarat untuk 

mengajukan pembiayaan mikro pada BNI Syariah KCP Maros adalah foto 

copy ktp, KK, surat keterangan kepemilikan usaha, surat jaminan. 



48  

 

Dalam operasionalnya, pembiayaan di BNI Syariah KCP Maros 

khususnya pembiayaan mikro telah menyediakan pinjaman modal yang 

relative terjangkau, syarat mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, 

sehingga dapat menjadi  salah satu ssolusi untuk memberikan pinjaman 

kepada para pelaku usaha yang membutuhkan. 

Tujuan dari pembiayaan itu sendiri adalah tersedianya dana bagi 

peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan suatu usaha pasti 

membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui 

aktifitas pembiayaan, dengan adanya pembiayaan, memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi 

tidak akan berjalan tampa adanya dana. 

B. Hasil dan Pembahasan  

1. Mekanisme Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan 

UMKM di BNI Syariah KCP Maros 

Mekanisme pembiayaan mikro syariah di BNI syariah KCP Maros terdiri 

dari beberapa tahap yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahapan proses pembiayaan 

Tahap I – Pengajuan pembiayaan 

1) Calon nasabah mengisi lengkap formulir aplikasi permohonan pembiayaan 

atau mengajukan surat permohonan pembiayaan. 
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2) Calon nasabah menyerahkan dokumen - dokumen persyaratan lain yang di 

minta oleh  Bank. 

Tahap II – Verifikasi Dokumen Calon Nasabah 

1) Pihak bank akan melakukan verifikasi terhadap data nasabah. 

2) Pihak bank akan melakukan analisa terhadap hal-hal sebagai berikut: 

a) Profil usaha nasabah atau profil nasabah 

b) Profabilitas usaha 

3) Pihak bank akan membuat usulan pembiayaan mikro berdasarkan analisa 

dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah. 

Tahap III – Persetujun pembiayaan mikro syariah 

1) Pihak bank akan memberikan keputusan perihal layak/tidaknya calon 

nasabah diberikan pembiayaan mikro syariah. 

2) Apabila calon nasabah dinyatakan layak, pihak Bank memberikan surat 

persetujuan prinsip pembiaayaan mikro syariah kepada calon nasabah 

(Offering letter). 

3) Apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka pihak Bank akan segera 

mengkonfirmasi dan memberikan surat penolakan pembiayaan mikro 

syariah kepada nasabah. 

b. Tahapan pengajuan pembiayaan mikro syariah 

1) Proses pengajuan pembiayaaan mengacu kepada prosedur umum 

pelaksanaan pembiayaan mikro syariah dan ketentuan lainnya yang 

ditetapkan oleh masing- masing Bank. 

2) Perhitungan plafond pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a) Nominal plafond pembiayaan mikro syariah dari bank ditentukan 

sesuai besar plafond yang layak diberikan kepada nasabah. 

b) Nominal plafond pembiayaan mikro syariah untuk nasabah 

ditentukan dari uang muka yang diberikan oleh nasabah sendiri. 

Terkait dengan plafond itu sendiri, penelitian kemudian menyajikan 

tingkatan, jumlah plafond, dan tenornya pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Plafon Pembiayaan Mikro Syariah 

 

Produk 

 

 

Plafon (Juta) 

 

Tenor (Bulan) 

Mikro 1 5-500 Minimal 6 bulan 

Mikro 2 50-50 Minimal 6  bulan 

            Mikro 3 50-500      Minimal 6 bulan 

Sumber : hasil wawancara oleh Kak Mail dri pihak  BNI  Syariah KCP 

Maros pada Tanggal 23/12/2020 Hari Rabu jam 10.00 WITA. 

Mekanisme pembiayaan mikro syariah di lihat dari limit usaha nasabah 

misalnya mikro 1 itu sejumlah Rp500.000 – Rp5.000.000 begitu juga dengan  

mikro 2 Rp 5.000.000- Rp50.000.000 dan mikro 3 sejumlah Rp50.000.000-

Rp500.000.000, yang di bedakan berdasarkan kapabilitas usaha nasabah. Di 

mana usahanya sudah berjalan 6 bulan terakhir sedangkan mikro KUR 

minimal jalan 2 tahun. Jadi pembiayaan per nasabah itu dengan tujuan untuk 

pembiayaan produktif maupun konsumtif. 
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2. Analisis Peranan Pembiayaan Mikro syariah Terhadap Pengembangan 

Usaha Nasabah UMKM 

 

a. Pemberian modal pembiayaan. 

Pembiayaan mikro syariah ini merupakan pembiayaan yang esensial, 

utamanya bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemberian modal pembiayaan 

modal ini menjadi sangat penting mengingat dengan adanya hal ini, potensi 

pendapatan pelaku UMKM dapat dimaksimalkan. 

 BNI Syariah KCP Maros memiliki peran penting sebagai fasilitator 

bagi masyarakat yang dapat membantu nasabah untuk menyediakan modal. 

Agar dapat nasabah dapat memenuhi permintaan konsumen baik persediaan 

stok barang dari pelaku usaha sendiri terutama pada UMKM sektor rill yang 

telah mengajukan pembiayaan mikro syariah. 

Hal ini relavan dengan apa yang dijelaskan oleh H.Kuddus yang 

mengatakan bahwa: 

Usaha saya sudah berjalan kurang lebih 26 tahun, setelah saya 

mendapatkan pembiayaan dari BNI Syariah KCP Maros 

pendapatan saya bertambah, sebelum ada pembiayaan mikro ini , 

pendapatan yang saya peroleh sebanyak Rp. 6.000.000 per hari, 

tapi setelah saya mendapatkan suplai pembiayaan sebanyak Rp 

50.000.000 juta dari BNI Syariah KCP Maros pendapatan saya  

alhamdulillah bertambah menjadi Rp. 7.000.000 perhari. Pihak 

bank pun melakukan pengarahan-pengarahan terkait usaha saya 

agar semakin berkembang meskipun tidak rutin dilakukan. Dengan 

adanya tambahan modal atau pembiayaan dari pihak BNI Syariah 
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KCP Maros membantu saya dalam mengembangkan usaha warung 

serbaguna”
34

 

 

Apa yang dijelaskan oleh H.Kuddus menggambarkan bahwasanya 

dampak yang diberikan oleh oleh adanya pembiayaan mikro syariah ini 

sangat signifikan, dimna pendapatanya mengalami peningkatan. Hal ini 

sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pembiayaan ini sendiri. 

Hal serupa juga yang diungkapkan oleh Ibu Neni yang juga berprofesi 

penjual barang eceran yang mengatakan bahwa: 

 

Usaha saya sudah berjalan 23 tahun setelah saya mendapatkan 

pembiayaan dari BNI Syariah KCP Maros sebanyak Rp. 

25.000.000 juta, pendapatan saya dulu perhari sekitar Rp. 500.000 

ribu setelah saya mendapatkan pembiayaan dari Bank BNI Syariah 

KCP Maros pendapatan saya bertamabah menjadi Rp. 700.000 ribu 

perhari namun kurang adanya pengarahan setelah pembiayaan 

dicairkan”.
35

 

 

Dari apa yang di ungkapakan oleh  ibu Neni yang juga berprofesi 

sebagai pengusaha barang campuran menurutnya peningkatan usahanya 

jauh lebih besar sejak adanya bantuan pembiayaan dari pihak Bank BNI 

Syariah ini. Ini menunjukkan bahwa para pengusaha sangat terbantu dalam 

hal ini sehingga setiap pengusah-pengusaha kecil hingga menengah akan 

selalu mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh 

para pengusaha pada umumnya yaitu keuntungan yang bersifat meningkat. 

 Terkait dengan adanya bantuan pembiayaan mikro yang diberikan 

oleh BNI Syariah KCP Maros itu sangat membantu usahanya, yang 

                                                             
34 Wawancara Hj. Kudus  pada tanggal 15 Desember 2020 di Kec. Camba Kab. Maros 
35 Wawancara Ibu Neni  pada tanggal 14 Desember 2020 di Kec. Cenrana Kab. Maros 
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dulunya bahan-bahanya masih sedikit dan kini setelah dia mengambil 

pembiayaan di BNI Syariah KCP Maros itu cukup meningkat. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Hasanah yang mengatakan  

bahwa: 

“Pembiayaan mikro ini sangat membantu dalam pertumbuhan toko 

kerupuk saya karena pembiayaan mikro yang ada di Bank BNI 

Syariah KCP Maros prosesnya lumayan mudah, usaha saya sudah 

berjalan sekitar 10 tahun, dengan modal usaha sebesar Rp. 

5.000.000 dengan omset yang saya dapakan sekitar Rp. 1.000.000 

perhari, setelah saya mendapatkan pembiayaan sebesart Rp. 

15.000.000, maka omset usaha saya meningkat yaitu sebesar Rp. 

3.000.000 perhari. Artinya usaha yang dijalankan oleh ibu hasanah 

mengalami peningkatan”.
36

 

 

Apa yang disampaikan oleh ibu Hasanah bahwa usahanya 

mengalami peningkatan, pendapatan dengan adanya penambahan modal 

dari pihak bank Bni Syariah Kcp Maros yang cukup signifikan dari 

usahanya. 

Bisa kita lihat dari ketiga nasabah sudah jelas bahwa pembiayaan 

mikro syariah yang diberikan oleh BNI Syariah KCP Maros sangat 

berperang peting dalam usaha UMKM. Hal tersebut dipertegas kembali 

oleh Kak Naufal selaku pihak BNI Syariah KCP maros yang mengatakan: 

“ Bahwa peranan pembiayaan mikro syariah itu sangat membantu 

nasabah untuk menyediakan modal agar nasabah dapat memenuhi 

permintaan konsumen baik persediaan stok barang dari pelaku 

usaha.” 

                                                             
36 Wawancara Ibu Hasanah pada tanggal 14 Desember 2020 di Kec. Cenrana Kab. Maros 
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Penyampaian Kak Naufal tersebut relavan dengan apa yang 

disampaikan oleh nasabah setelah mengambil pembiayaan mikro di BNI 

Syariah KCP Maros. 

Terkait peran pembiayaan mikro syariah di Bank BNI Syariah 

KCP Maros sangat membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan 

pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan sehingga 

nasabah mempertahankan usaha UMKM agar tetap berjalan seperti 3 

nasabah yang awalnya kekurangan modal sehingga menghasilkan 

keuntungan lebih, bahkan ada satu nasabah yang tidak mengalami 

peningkatan dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu adanya 

persainga usaha dengan tempat yang sama. 

Pembiayaan mikro syariah ini juga memliki peran bagi 

perekonomian indonesia. Di antaranya pembiayaan mikro syariah tidak 

hanya semata- mata bermotifkan ekonomi saja akan tetapi juga bermotif 

sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat mikro kecil dan Menengah 

atau UMKM. Masyarakat mikro kecil, dan menengah atau UMKM 

terkhusus dikabupaten Maros yang merasa sangat terbantu dengan adanya 

pembiayaan mikro syariah di BNI Syariah KCP Maros. 

b. Pemberiaan edukasi kepada nasabah UMKM terhadap pengeloaan 

dana dan usaha. 

Sebagai pemberian modal pembiayaan terhadap UMKM ini ada perannya 

dalam mengadukasi kepada UMKM bahwa dalam pengelolaan alokasi dana usaha 
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UMKM ini tidak sembarangan mengelola tanpa adanya perencanaan yang 

matang. Dimana pihak pembiayaan tidak serta merta memberikan pembiayaan 

kepada usaha UMKM. Jadi dia memberikan edukasi bagaimana dia 

memberitahukan bahwa alokasi  ini yg baik dan seperti ini pengeluaran yang baik. 

 

c. Evaluasi terhadap penggunaan modal dan controlling usaha. 

Biasanya tidak hanya memberikan edukasi tetapi dia memberikan jangka 3 

bulan.6 bulan/1 Tahun, jadi UMKM yang diberikan pembiayaan modal 

ada tahap evaluasinya apakah edukasi yang diberikan sesuai dengan yang 

sudah diterapka. Hal tersebut ditekankan oleh Kak Mail yang mengatakan:  

“Bahwa di mana pihak Bank BNI Syariah KCP Maros disini tidak asal 

memberikan pembiayaan mikro syariah kepada nasabah minimal 

usahanya sdh berjalan 6 Bulan terakhir.” 

 Apa yang disampaikan oleh Kak Mail itu sangat berpengaruh oleh 

nasabah yang mengambil pembiayaan mikro syariah dan perlu di garis 

bawahi, bahwa tidak ada bank yang asal memberikan pembiayaan mikro 

syariah tanpa adanya tahap – tahap evaluasi yang dilakukan oleh Bank itu 

sendiri. 

3. Tantangan dan hambatan nasabah pembiayaan mikro syariah terhadap 

perkembagan UMKM di BNI Syariah KCP Maros 

Setelah mengetahui peran pembiayaan mikro syariah maka adapun 

alasan-alasan yang menjadi tantangan dan hambatan bank syariah dalam 

mengembangkan  perannya pada sektor UMKM di Kota Maros yaitu: 
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a. Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami aspek fikih 

sekaligus aspek finansial masih sangat terbatas (SDM yang kurang 

berkualitas).  

b. Kurangnya sosialisasi tentang bank syariah terutama kepada masyarakat 

lapisan bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM.  

c. Bank syariah kurang aktif dalam pembiayaan.  

d. Kecanggihan teknologi informasi yang masih ketinggalan jika 

dbandingkan dengan bank konvensional.  

e. Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan bank syariah dinilai masih 

lamban karena pemerintah sendiri masih berpihak pada perbankan 

konvensional dengan alasan eksistensi bank konvensional selama ini 

berpengaruh pada perekonomian nasional serta kurangnya pengetahuan 

pemerintah tentang bank syariah.  

f. Adanya asymetris information atau informasi satu arah antara bank 

syariah dengan nasabah sehingga tidak ada sinkronisasi dalam 

menjalankan aktivitasnya.  

g. Kadang-kadang terjadi penyelewengan tugas oleh pihak bank syariah 

karena sumber daya manusia yang diberdayakan berasal dari bank 

konvensional atau keterbatasan pengetahuan tentang syariah.  

h. Peran bank syariah sebagai mitra kerja sektor UMKM yang dinilai belum 

tuntas, yaitu bank syariah hanya membantu dalam hal pembiayaan dana 

saja tetapi belum turut serta membantu untuk memajukan UMKM dalam 

meningkatkan pendapatan. 
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i. Jumlah bank syariah yang masih terbatas merupakan hambatan yang 

UMKM mengingat sebagian besar dari UMKM hanya ditangani oleh satu 

orang 

Factor lainnya yaitu Ketersediaan jaminan juga merupakan salah satu 

hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar 

UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan 

pengajuan pembiayaan tersebut. Bank biasanya tidak dapat memberikan 

pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki jaminan yang cukup. 

Hambatan lain bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah 

adalah masih minimnya aspek legalitas. 

Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Mail selaku informan  

pembiayaan mikro syariah: 

“Tantangan dan hambatan dalam melakukan pembiayaan mikro 

syariah itu berasal dari legalitas dokumen dimana badan usaha tersebut 

harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat karna itu merupakan 

jati diri dari badan usaha tersebut.” 

Merujuk apa yang disampaikan oleh Kak Mail dapat diketahui bahwa 

sanya tantangan dan hambatan di BNI Syariah KCP maros dalam mengambil 

pembiayaan mikro, sebab sebagian besar usaha UMKM yang diambil oleh 

nasabah tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan 

pengajuan pembiayaan tersebut. 

Berbeda halnya yang disampaikan Informan ini, usahanya tidak terlalu 

mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya beberapa hal yang 
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dianggap sebagai salah satu hambatan yang menjadi gangguan dalam 

usahanya. Hal ini sebagaimna yang dikatakan oleh Ibu Sri bahwa: 

“Pembiayaan mikro sangat membantu dalam pertumbuhan tokoh 

kue saya yang sudah berjalan 5 tahun, sebelum mendapatkan 

penambahan modal, modal saya itu sebesar Rp. 3.000.000 dengan 

omset Rp. 700.000 per hari, kemudian setelah saya mendapatkan 

tambahan modal dari bank BNI Syariah KCP Maros sebesar Rp.  

9.000.000 juta, dengan omset yang masih sama Rp. 700.000 karena 

kurangnya pesananan dari pelanggan dan di tempat yang sama 

sudah ada yang membuka usaha yang seperti itu. Sehingga 

pengarahan dari pihak Bank tidak ada, kecuali jika terjadi 

keterlambatan mengangsur maka pihak Bank baru menghubung 

nasabah”.
37

 

 

Dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri berdasarkan hasil 

wawancara di atas  bahwa adanya bantuan ini dalam hal penambahan 

pembiayaan dalam bentuk modal dari pihak BNI Syariah dia tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan atau peningkatan yang cukup berarti dalam 

usahanya dan menganggap bahwa sama saja dengan keuntungan yang dia 

peroleh baik sebelum penambahan modal usaha maupun setelah penambahan 

modal usaha. Dalam hal ini nasabah tersebut tidak mengetahui bagaimna  cara 

untuk meningkatkan produknya, sehingga nasabah tersebut tidak merasakan 

hasil pemjualan yang di inginkan. 

Oleh karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses 

UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Semua pihak harus berperan 

dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Bank 

syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan 

                                                             
37 Wawancara Ibu Sri  pada tanggal 14 Desember 2020 di Kec. Cenrana Kab. Maros 
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kelebihannya dengan baik sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan 

pendamping pengembangan UMKM. Sementara pemerintah dapat 

memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku UMKM agar 

kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat meningkat.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Muslimin Kara: Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah 321 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dibuat 

beberapa kesimpulan berikut ini: 

1. Mekanisme pembiayaan mikro syariah di BNI Syarih KCP Maros 

terdiri atas persyaratan umum pemberian pembiayaan mikro syariah 

dan persyaratan umum untuk nasabah mikro syariah. 

2. BNI Syariah KCP Maros berperan penting dalam pengembangan usaha 

UMKM sehingga berdampak positif, hal tersebut dapat terbukti 

dengan adanya pembiayaan mikro yang diberikan oleh BNI Syariah 

KCP Maros itu sangat membantu masyarakat dalam merintis suatu 

usahanya. Terutama dapat meningkatkan usaha nasabah sehingga 

omset yang didapatkan bertambah. 

3. Dalam melakukan  pembiayaan mikro di Bni syariah  kcp maros juga 

mempunyai kendala yang dihadapi dalam mengembangkan UMKM, 

seperti kurangnya pengarahan yang efektif dan merata terhadap usaha 

nasabah, selain itu ada faktor lain yang menyebabkan tidak 

meningkatnya pendapatan nasabah yaitu kurangnya pengetahuan 

nasabah terhadap laporan keuangan dan pengetahuan tentang 

pemasaran. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diambil saran yaitu 

pengarahan-pengarahan yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah KCP Maros 

dapat lebih ditingkatkan untuk berkembangnya usaha nasabah yang telah 

melakukan pembiayaan, agar setelah melakukan pembiayaan pendapatan 

nasabah lebih meningkatkan pendapatannya dan harus mengoptimalkan 

pengelolaan UMKM. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat 

akan mengetahui produk dan keunggulan yang ada di Bank BNI Syariah KCP 

Maros. 
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 Wawancara 23/12/2020 Hari Rabu jam 10.00 WITA. 

1. Apa yang menjadi urgensi pembiayaan Mikro syariah? 

Jawaban: urgensi pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan 

2. Berapa  jumlah alokasi pembiayaan Mikro syariah yang dikelola saat 

ini? 

Jawaban: Per nasabah 200 Juta untuk satu nasabah secara umum yang 

dikelola saat ini oleh pihak BNI Syariah 1,3 M 

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan Mikro syariah terhadap UMKM di 

Kabupaten MaroS? 

Jawab: Berpengaruh positif karena pembiayaan mikro Syariah ini 

sangat membantu masyarakat dalam merintis suatu usaha, dan yang 

paling bagunya yaitu dapat membantu nasabah untuk menambah 

model sehingga omsetnya bertambah. 

4. Bagaimana mekanisme pembiayaan mikro syariah di BNI Syariah Kcp 

Maros? 

Jawab: Mekanisme pembiayaan bank Bni syariah KCP Maros ada 3 

produk yaitu 

Mikro 1  > 500 Limit – 5 juta  

Mikro 2  > 5 – 50 juta 

Mikro 3 > 50- 500 juta 
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Dari ketiga produk di atas dibedakan berdasarkan kapabilitas 

besarnya usaha nasabah maksimal usahanya sudah berjalan 6 

Bulan terakhir. 

5. Bagaimna peran pembiayaaan pembiayaan Mikro syariah di BNI 

Syariah KCP Maros? 

Jawab: Membantu nasabah untuk menyediakan modal agar nasabah 

dapat memenuhi permintaan untuk menyediakan modal, agar nasabah 

dapat memenuhi permintaan konsumen baik persediaan stok barang 

dari pelaku usaha sendiri. 

6. Apa tantangan dan hambatan pembiayaan Mikro syariah  di BNI 

Syariah Kcp Maros? 

Jawab: sebenarnya berasal dari legalitas dokumen. 
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Lembar Persetujuan Seminar Proposal 
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Wawancara dengan H. Kuddus selaku nasabah UMKM 

 

Wawancara dengan Ibu Neni selaku nasabah UMKM 
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